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ABSTRAK  

Nama : Nurfitriana 

NIM : 30400117070 

Judul :  Problem Sosial Remaja Peminum Ballo  (Khamar) di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Faktor-faktor yang 

menyebabkan remaja mengkonsumsi Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba, 2) Bentuk-bentuk permasalahan sosial yang 

ditimbulkan remaja yang meminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba, 3) Pandangan islam terhadap peminum Ballo 

(Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. 
 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

sosiologi dan pendekatan teologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengelolahan analisis peneliti 

melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan 

atau verifikasi. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)  Faktor yang menyebabkan remaja 

mengkonsumsi Ballo yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, lingkungan tempat 

tinggal (tetangga), dan keadaan masyarakat pada umumnya. 2) Pada saat 

meminum Ballo tidak masalah jika diminum pada dosis yang kecil pada saat –saat 

tertentu. Jika, dilihat dari segi sosial, kebiasaan meminum Ballo ini banyak 

menimbulkan masalah seperti  perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal 

disekitarnya. 3) Pandangan islam telah menjelaskan bahwa  Khamar pada 

umumnya adalah perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur’an dan hadist. Akan 

tetapi, menurut pandangan orang-orang disekitar seperti anak muda ataupun 

remaja sudah menganggap bahwa meminum Ballo sebagai hal yang biasa. 

Adapun implikasi hasil penelitian yaitu 1) Pendidikan agama sejak dini 

lebih ditingkatkan mengingat pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh 

teknologi semakin bebas dan komunikasi yang semakin canggih. 2) Kepada 

pemerintah daerah untuk menertibkan perda kepada penduduk terkait minuman 

keras dan kerja sama terhadap pihak sekolah, aparat Desa, dan masyarakat 

setempat untuk mengadakan pembinaan khusus kepada remaja yang 

mengkonsumi Ballo (Khamar). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja secara kebahasaan dapat diartikan sebagai tumbuh menuju 

kematangan. Kematangan yang dimaksud di sini bukan hanya kematangan fisik 

tetapi yang lebih utama adalah kematangan sosial-psikososial.
1
 

Remaja dalam mencapai proses kematangan tersebut memerlukan 

bimbingan karena remaja masih kurang memiliki wawasan atau pemahaman 

tentang diri dan lingkungannya. Dalam mencapai proses perkembangan tersebut 

tidak selalu berjalan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan ada 

banyak faktor menghambat proses tersebut. 

Masa remaja adalah suatu proses transisi dari fase anak-anak ke fase 

dewasa, yang ditandai dengan perkembangan psikologis, biologis, maupun moral 

serta aspek sosial mereka.
2
 Pada fase inilah mulai berkembang sikap atau perilaku 

yang serba ingin tahu dan mencoba berbagai hal ataupun pengalaman baru. Pada 

fase ini perlu arahan dan bimbingan dari orang tua agar mereka tidak salah arah 

dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Masa remaja merupakan masa dimana mereka harus menjalani fase 

pendidikan namun kenyataannya remaja tersebut menyia-nyiakan waktu nya 

dengan melakukan hal-hal yang negative yang dapat merusak dirinya dan 

                                                             

 
1
Sarlito W. Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), h. 11. 

 
2
Sarlito W. Wirawan, Psikologi Remaja, h. 17. 
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lingkungannya, maka dari itu perlu adanya aturan pendidikan disekolah, remaja 

ini dibekali ilmu pengetahuan tentang berbagai larangan, pihak sekolah wajib 

memasukkan larangan terkait minuman keras dalam aturan tata tertib sekolah 

dengan melakukan segala bentuk iklan, promosi, dan kerja sama apapun dengan 

perusahaan minuman keras untuk segala kegiatan di dalam sekolah.  

Kenakalan remaja di era sekarang ini marak terjadi dan sangat meresahkan 

masyarakat. Kenakalan remaja atau Juvenile Deliquency dapat diartikan sebagai 

bentuk kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh generasi muda yang 

disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial yang dapat berakibat remaja melakukan 

bentuk-bentuk penyimpangan sosial.
3
 Karena pengabaian sosial tersebut membuat 

remaja melakukan perilaku yang tidak bisa diterima oleh lingkungan sosial 

mereka bahkan perilaku menyimpang tersebut dapat mengarah kepada tindakan-

tindakan kriminal.
4
 

Remaja peminum Ballo di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ setiap 

tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun 

demikian, tidak terjadi tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat, 

karena setelah mengonsumsi minuman Ballo remaja langsung  main game untuk 

merefleksikan dirinya dan dilanjutkan dengan balapan ataupun tidur. 

Kenakalan remaja yang marak terjadi sekarang ini adalah minuman keras. 

Seiring berkembangnya era globalisasi, kota-kota yang ada di Indonesia salah 
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Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.  

 
4
John W. Santrock, Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, 

(Jakarta:Erlangga, 2002), h. 22.  
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satunya Makassar bukan hanya sebagai daerah persinggahan peredaran minuman 

keras, tetapi sudah menjadi pasar peredaran minuman keras yang sasarannya 

sudah merambah kepada para pelajar, mahasiswa, bahkan remaja. 

Kenakalan remaja berupa minuman keras sangat bertentangan dengan ajaran 

Islam. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah /2: 219 yang berbunyi: 

                         

                    

                    

 

Terjemahnya:  

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, "pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya." Dan mereka 

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 

Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan." (Q.S. Al-

Baqarah/(2): 219)”.
5
 

 M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan mengenai khamar 

(minuman keras) dan judi. Dijelaskan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang 

dapat memabukkan, apapun bahan mentah yang digunakannya. Minuman yang 

berpotensi dapat memabukkan apabila dikonsumsi dengan jumlah yang normal 

oleh seseorang yang normal, maka minuman tersebut adalah khamar dan haram 

hukumnya untuk meminum  minuman tersebut baik itu banyak atau sedikit. 

                                                             

 
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi menyamping, Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri,  2015. h. 249. 
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Ditegaskan bahwa keharaman khamar bukan terletak pada adanya kadar alkohol 

pada  minuman tersebut, tetapi ada potensi untuk memabukkan bila 

diminumnya.
6
 

Rasulullah saw bersabda mengenai akibat meminum minuman keras 

sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Al-Baihaqi. 

أوَْيَتىُبََ وْيَالَمْيَشْرَبْهَافِيالْْخِرَةِإلَِّا َِصَلاىَاللََُّعَلَيْهَِوَسَلامََقَالَ:َ»مَىْشَرِبَالْخَمْرَفِيالدُّ َرَسُىلََاللَّا  «عَهَِابْهَِعُمَرَ،َأنَا

 

 

 

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “Siapa 

yang mengkonsumsi khamar/ minuman keras di dunia, maka ia tidak 

akan mengkonsumsinya di akhirat kecuali ia bertaubat.”
7
 

 

Berbicara mengenai persoalan minuman keras merupakan masalah yang 

sifatnya dilematis. Karena minuman keras dapat menimbulkan suatu persoalan 

atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan masalah-masalah yang ada 

akibat mengkonsumsi minuman keras.
8
 

Minuman keras disatu sisi tidak dilarang apabila sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1947 

                                                             

 
6
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume 

1, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 467. 

 
7
Annisa Nurul Hasanah dalam https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-tentang-

akibat-dari-mengkonsumsi-minuman-keras/ diakses pada tanggal 25 Februari 2021 Pukul 21.44 

WITA. 

 
8
Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung: 

PT. Mandar Maju, 2003), h. 105. 

https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-tentang-akibat-dari-mengkonsumsi-minuman-keras/
https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-tentang-akibat-dari-mengkonsumsi-minuman-keras/
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perihal cukai minuman keras dan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 perihal 

mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
9
 

Remaja yang masih dalam proses mencari jati diri mereka selalu berusaha 

untuk mencoba hal-hal baru, olehnya itu perlu adanya kontrol dari orang dewasa 

agar remaja tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya negatif salah satunya 

minuman keras. 

Minuman Ballo (khamar) banyak beredar dan banyak dikonsumsi oleh 

remaja di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba karena 

banyaknya  pohon aren di Desa Anrang sehingga masyarakat lebih mudah untuk 

memproduksi minuman Ballo tersebut. 

Perilaku dan perbuatan kenakalan remaja di Desa Anrang Kecamatan Rilau 

Ale’ Kabupaten Bulukumba yang mengkonsumsi minuman keras dalam hal ini 

Ballo adalah suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan 

sosial. Dari perspektif masyarakat, persoalan minuman keras yang dilakukan oleh 

para remaja sangat mengkhawatirkan terutama bagi masa depan remaja maupun 

ketentreman dan ketertiban masyarakat. Ini dapat dilihat dari kekhawatiran 

masyarakat di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba 

mengenai fenomena remaja di desa tersebut. Olehnya itu diperlukan suatu 

penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja di Desa 

                                                             

 
9
Zainal, Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Remaja 

(Studi Kasus di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017), Skripsi, (Makassar: Unhas, 2017), h. 2. 
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Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba mengkonsumsi minuman 

keras. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Penelitian problem sosial remaja peminum Ballo (Khamar) di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba, maka dalam hal ini 

peneliti berfokus membahas terkait problem sosial khususnya pada remaja 

peminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

  Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengidentifikasi dan 

memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian 

beberapa kalimat yang dianggap penting, yaitu: 

a. Problem Sosial 

  Problem sosial yang dimaksud oleh peneliti adalah 

masalah/penyakit sosial yang ditimbulkan oleh remaja ketika memilih 

menjadi peminum Ballo (Khamar), berdampak pada diri sendiri dan 

ketidak nyamanan masyarakat sekitar yang ada  di Desa Anrang 

Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

b. Remaja 

  Remaja yang dimaksud oleh peneliti adalah waktu manusia 

berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut 

sudah dewasa tetapi tidak dapat pula di sebut anak-anak. Masa remaja 
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adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja 

yang mengkonsumsi minuman tersebut adalah remaja yang memiliki 

jenjang pendidikan dan tidak memiliki jenjang pendidikan, Namun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah remaja di Desa Anrang 

Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba yang berusia 10-19 

Tahun yang memiliki jenjang pendidikan SD-SMA. 

c. Ballo (Khamar) 

  Ballo (Khamar) yang dimaksud oleh peneliti adalah minuman 

beralkohol sejenis tuak yang berasal dari daerah Bugis, Makassar. 

Dibuat dari hasil fermentasi dari air inru’ (aren) dan lontar. Ballo  

terdiri dari dua jenis yakni Ballo manis yang dibuat gula aren dan Ballo 

pahit yang bisa memabukkan  memiliki sifat yang tajam, asam, dan 

kuat. Minuman tersebut yang dikonsumsi oleh remaja di daerah yang 

ditinjau oleh calon peneliti.  

d. Remaja peminum Ballo (Khamar) 

Remaja peminum Ballo (Khamar) yang akan diteliti oleh peneliti 

yaitu sekumpulan remaja yang tinggal di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba  yang rutin meminum Ballo 

(Khamar) karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan 

pergaulannya, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, 

karena kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya minuman Ballo 

(Khamar) tersebut diperoleh. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu: 

1.  Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja mengkonsumsi Ballo 

(Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten 

Bulukumba? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan 

remaja yang meminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau 

Ale’ Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap peminum Ballo (Khamar) di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi 

Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan 

remaja yang meminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau 

Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap peminum Ballo (Khamar) di 

Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi pengembangan 

keilmuan mengenai kaitan teori-teori sosial dalam sosiologi dengan 

masalah kenakalan remaja. 

2. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis dilapangan, juga 

dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan 

datang. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, orang tua, dan 

remaja agar tetap waspada dan hati-hati dengan penyimpangan-penyimpangan 

sosial berupa minuman keras. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah momentum untuk memaparkan hasil bacaan dengan 

tujuan untuk mencari dan menggali informasi dari hasil bacaan yang telah kita 

peroleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok 

penelitian yang akan diteliti selanjutnya. 

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Peggy Lusita Patria Rori dengan judul 

"Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa 

Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian ini membahas 

mengenai penyalahgunaan minuman keras yang marak terjadi di kalangan 

remaja semakin memprihatinkan. Selain itu, banyak sekali remaja di bawah 
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umur mengkonsumsi minuman keras di Desa Kali Kecamatan Pineleg 

Kabupaten Minahasa.
10

 Persamaan yang dilakukan oleh Peggy Lusita Patria 

Rori dan penulis yaitu keduanya masing-masing membahas tentang 

penggunaan minuman keras pada pada remaja. Dan menggunakan metode 

penelitian kualitatif namun keduanya memiliki objek berbeda. Peggy Lusita 

Patria Rori mengkaji tentang pengaruh penggunaan minuman keras 

sedangkan penulis lebih mengfokuskan pada objek penelitian problem 

sosial remaja peminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau 

Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Zainal dengan judul "Tinjauan Kriminologis 

terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Remaja". Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah minuman keras yang 

dilakukan oleh para remaja. Dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor 

penyebabnya adalah pengaruh lingkungan sosial dengan motif rasa ingin 

tahu yang tinggi, kesempatan yang ada, serta sarana dan 

prasarana.
11

Persamaan yang dilakukan oleh Zainal dan penulis yaitu 

keduanya masing-masing membahas tentang minuman keras pada remaja. 

Dan menggunakan metode penelitian kualitatif namun keduanya memiliki 

objek berbeda. Zainal mengkaji tentang penyalahgunaan minuman keras 

oleh remaja sedangkan penulis lebih mengfokuskan pada objek penelitian 
                                                             

  
10

Peggy Lusita Patria Rori, “Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan 

Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”, Jurnal Holistik, 2015 

  
11

Zainal, Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh remaja 

(Studi Kasus di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017), Skripsi, (Makassar: UNHAS, 2017) 
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problem sosial remajapeminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang 

Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Ratna Sari dengan judul "Problem Sosial 

Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Adiraja Kecamatan Adipala 

Kabupaten Cilacap". Penelitian Rika Ratna Sari menggunakan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa remaja yang 

mengkonsumsi minuman keras merupakan perilaku yang bertentangan 

dengan norma yang ada dimasyarakat. Selain itu, perilaku minuman keras 

yang dilakukan oleh remaja dalam penelitian ini dapat memunculkan 

kejahatan lain seperti, mencuri, bolos sekolah, serta kebut-kebutan di 

jalanan pada malam hari yang dapat mengganggu warga sekitar.
12

 

Persamaan yang dilakukan oleh Rika Ratna Sari dan penulis yaitu keduanya 

masing-masing membahas tentang minuman keras pada remaja. Dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif namun keduanya memiliki objek 

berbeda. Rika mengkaji tentang remaja yang mengkonsumsi minuman 

keras sedangkan peneliti mengfokuskan pada problem sosial remaja 

peminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamtan Rilau Ale’ Kabupaten 

Bulukumba. 

                                                             

  
12

Rika Ratna Sari, Problem Sosial Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Adiraja 

Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Differensial Association 

Penyimpangan menurut Edwin H. Sutherland bersumber dari pergaulan 

yang berbeda-beda. Penyimpangan bisa terjadi melalui suatu proses alih budaya 

yang kemudian menjadi proses mempelajari budaya yang menyimpang. Perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh para remaja pada dasarnya dipelajari melalui 

suatu proses interaksi dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak 

langsung.
1
 

Teori differensial Association merupakan teori kriminologi yang 

dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland di dalam bukunya principle of 

criminology, yang merupakan orang pertama yang mengemukakan teori ini. 

Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan (kriminal) adalah 

perilaku yang dipelajari melalui lingkungan sosial, dapat pula diartikan bahwa 

semua tingkah laku atau perilaku dapat dipelajari dengan berbagai bentuk atau 

cara. 
2
 Teori ini juga menjelaskan bahwa semua orang memiliki potensi untuk 

                                                             

 
1
Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi, (Cet. I; Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi UI, 2004), h. 17. 

 
2
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 7. 
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melakukan tindakan kejahatan jika dihadapkan pada lingkungan yang mendukung 

untuk berbuat kejahatan atau kriminal.
3
 

 Teori differensial Association menyatakan bahwa pelaku 

melakukan perilaku menyimpang dikarenakan mencontoh dari lingkungan sosial 

mereka yang didasarkan pada: 

1) Setiap orang mau menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat 

dilaksanakan. 

2) Kegagalan dari mempelajari dan mengikuti pola tingkah laku yang ada 

dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
4
 

Proses belajar seseorang menjadi pelaku kejahatan atau kriminal menurut 

Edwin adalah sebagai berikut:
5
 

a. Tingkah laku kriminal tersebut dipelajari. Sebab tingkah laku kriminal 

bukan hal yang diwariskan. 

b. Tingkah laku kriminal dipelajari melalui interaksi dan proses komunikasi. 

Komunikasi di sini bukan hanya dalam bentuk verbal tetapi juga dalam 

bentuk bahasa tubuh atau gesture. 

c. Proses pembelajaran tingkah laku kriminal dapat terjadi dalam hubungan 

antarpribadi dengan kelompok yang akrab. 

                                                             

 
3
Efricko Praditya Ekanandhani, Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan 

Bangunan (Studi Kasus Petugas "X" pada Tahun 2006), Skripsi, (Cet. I; Jakarta: UI, 2012), h. 20. 

4
Rustina, Keluarga dalam Kajian Sosiologi, Jurnal, Vol 6, No. 2, 2014. 

 

5
Efricko Praditya Ekanandhani, Analisis Proses Belajar Korupsi Pajak Bumi dan Bangunan 

(Studi Kasus Petugas "X" pada Tahun 2006), h. 21. 
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d. Proses pembelajaran perilaku kriminal meliputi cara mereka melakukan 

kejahatan serta motivasi, dorongan, dan sikap mereka dalam melakukan 

tindak kejahatan 

 Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriono mengatakan bahwa ada tiga fungsi 

keluarga yaitu: 

a. Mengurus keperluan materil anak. Ini merupakan tugas pertama dari orang 

tua harus memenuhi kebutuhan hidup, tempat perlindungan dan pakaian 

kepada anak-anak. 

b.  Menciptakan suatu “home” bagi anak-anak  dimana“home” yang 

dimaksud yaitu bahwa di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang 

dengan pribadi yang baik, merasakan kasih sayang, merasa aman, 

terlindungi dan sebagainya. 

c. Pendidikan, merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-

anaknya. 
6
 

B. Kehidupan/Dunia Remaja 

 Adapun para ahli mengemukakan pengertian remaja sebagai berikut: 

1. Aristoteles: usia 14-21 tahun merupakan fase remaja atau fase pubertas, 

adalah suatu proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa 

yang ditandai dengan berfungsinya kelenjar kelamin sampai anak itu 

mencapai usia dewasa.
7
 

                                                             

6
Rustina, Keluarga dalam Kajian Sosiologi, Jurnal, Vol 6, No. 2 (2014): h. 28 
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2. Agus Suyanto: masa remaja adalah suatu fase terpenting. Dikatakan 

penting karena masa ini adalah masa yang sangat menentukan bagi remaja 

baik itu kehidupannya, keluarganya serta nasib bangsa dan negara ada 

pada remaja.
7
 

3. Hall: masa remaja adalah masa topan badai, di mana pada masa ini 

mencerminkan kebudayaan yang sangat modern dengan penuh gejolak 

diakibatkan oleh pertentangan nilai-nilai.
8
 

4. Zakiah Daradjat: remaja merupakan tingkatan umur, anak-anak tidak 

dipandang lagi sebagai anak-anak, tetapi belum bisa disebut dewasa. 

Sehingga remaja adalah umur yang menjadi perantara antara umur anak-

anak dengan umur dewasa.
9
 

5. WHO: who mendefinisikan remaja ke dalam tiga kriteria, yaitu biologis, 

psikologis, dan sosial ekonomi. 1) individu yang perkembangannya 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai pada tahap 

kematangan seksual, 2) individu yang perkembangannya dilihat dari pola 

identitas dari fase anak-anak menjadi dewasa, 3) proses peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi secara penuh menuju keadaan yang 

mandiri.
10

 

 
 
 
 

                                                             

 
8
Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 23. 

 
9
Zakiah Daradjat, Pembinaan Remaja, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 28. 

 
10

S. Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23. 
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1) Klasifikasi Remaja Menurut Umur 

Klasifikasi atau pembagian remaja menurut umur meliputi remaja awal 

antara 12-15 tahun, remaja madya antara 15-18 tahun, dan remaja akhir antara 19-

22 tahun. Menurut Sarwono S. W. dikatakan remaja apabila memenuhi batasan 

umur sebagai berikut: 

a. Umur 11-14 tahun remaja merupakan usia yang ditandai dengan tanda-

tanda seksual yang muncul atau masa puber. 

b. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap usia 15-24 tahun merupakan 

usia yang belum dewasa, akan tetapi mereka tidak memperlakukan sebagai 

anak-anak. 

c. Usia 24 tahun adalah batas usia maksimum untuk memberikan peluang 

kepada remaja yang pada usia tersebut masih menggantungkan diri 

mereka kepada orang lain. 

d. Dalam konteks Indonesia, seseorang yang sudah menikah dalam usia 

berapapun, maka mereka dianggap serta diperlakukan sebagai orang 

dewasa, baik itu secara hukum.
11

 

 

2) Ciri-Ciri Remaja 

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting bagi remaja. 

Kehidupan masa remaja memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan masa 

sebelumnya. Adapun ciri-ciri remaja adalah sebagai berikut: 

a. Masa remaja sebagai fase peralihan 

                                                             

 
11

Peggy Lusita Patria Rori, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan 

Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Holistik, (Minahasa, 

2015), h. 3-4 
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Pada tahap ini, remaja bukan lagi sebagai anak-anak dan bukan juga orang 

dewasa. Pada fase ini, remaja diberi waktu untuk mencoba gaya hidup yang 

berbeda dari sebelumnya dan menentukan nilai, pola perilaku, serta sifat yang 

paling cocok bagi dirinya. 

b. Masa remaja sebagai fase perubahan 

Perubahan dalam bersikap dan berperilaku masa remaja dapat disejajarkan 

dengan perubahan fisik dari remaja itu sendiri. Ini dapat dilihat pada awal masa 

remaja, jika perubahan fisik terjadi begitu cepat, maka perubahan sikap dan 

perilaku juga berkembang sangat cepat. Sebaliknya, apabila perubahan fisik 

menurun, maka sikap dan perilaku remaja juga menurun. 

c. Masa remaja sebagai fase usia bermasalah dalam hidup 

Setiap perkembangan manusia memiliki masalah sendiri-sendiri, akan 

tetapi pada fase remaja sering menjadi persoalan yang sangat sulit untuk 

diselesaikan oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Ketidak mampuan mereka 

dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi menurut cara yang mereka anggap 

benar, mengakibatkan banyak remaja menemukan bahwa penyelesaian masalah 

mereka selalu tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. 

d. Masa remaja sebagai fase pencarian identitas 

terhadap kelompok masih dianggap penting bagi anak laki-laki maupun 

perempuan. Perlahan mereka mulai mendambakan identitas diri dan merasa tidak 

puas lagi dengan menjadi sama seperti teman-teman mereka dalam berbagai hal, 
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seperti sebelumnya. Permasalahan ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi 

remaja yang mengakibatkan remaja mengalami krisis identitas.
12

 

3) Perkembangan Masa Remaja 

a. Perkembangan fisik dan seksual 

Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan 

kehidupan individu, dimana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Dalam 

perkembangan seksualitas remaja, ditandai dengan dua ciri, yaitu ciri-ciri seks 

primer dan ciri-ciri seks sekunder. Yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 

Ciri-ciri seks primer, pada masa remaja pria ditandai dengan sangat 

cepatnya pertumbuhan testis, yaitu pada tahun pertama dan kedua, kemudian ciri-

ciri seks sekunder, pada masa remaja, baik pria maupun wanita adalah: (wanita) 

tumbuh rambut pubik di sekitar kemaluan, bertambah besar buah dada, bertambah 

besar pinggul; (pria) tumbuh rambut pubik di sekitar kemaluan, terjadi perubahan 

suara, tumbuh kumis, tumbuh gondok laki. 

b. Perkembangan kongnitif ( Tanggung Jawab ) 

Berzonsky dalam Yusuf mengajukan suatu model cabang-cabang yang 

membangun berpikir operasi formal. Menurut dia, berfikir formal itu memiliki 

dua isi yang khusus, yaitu: pengetahuan estetika yang bersumber dari pengalaman 

main musik, membaca literatur atau seni; dan pengetahuan personalyang 

bersumber dari hubungan interpersonal dan pengalaman-pengalaman kongkrit. 

                                                             

 
12

E. B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 221. 
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Lebih lanjut, kemampuan mengaplikasikan operasi formal tidak hanya berkaitan 

dengan pengalaman belajar khusus, tetapi juga dengan tingkah laku non verbal: 

sikap, motif atau keinginan, simbolik: simbol-simbol tertulis, sistematik: gagasan 

dan makna, danfigural: representasi visual dari objek-objek konkret. 

c. Perkembangan emosi 

Gessel dalam Yusuf  mengemukakan bahwa remaja empat belas tahun 

seringkali mudah marah, mudah terangsang, dan emosinya cenderung “meledak”, 

tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja enam belas tahun 

mengatakan bahwa mereka “tidak mempunyai keprihatinan”. Jadi adanya badai 

dan tekanan dalam periode ini berkurang menjelang berakhirnya awal masa 

remaja. 

d. Perkembangan Sosial 

Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa serta pemimpin di masa depan 

sangat diharapkan dapat mencapai perkembangan sosial secara matang, dalam arti 

dia memiliki penyesuaian sosial (sosial adjusment) yang tepat. Penyesuaian sosial 

ini dapat diartikan sebagai “kemampuan untuk reaksi secara tepat terhadap realitas 

sosial, situasi dan relasi”. Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan 

penyesuaian sosial ini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat.
13
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Peggy Lusita Patria Rori, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan 

Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, h. 5. 
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e. Perkembangan remaja dalam kehidupan keluarga 

Masa remaja merupakan suatu prode yang penuh dengan perubahan serta 

rentang munculnya masalah terutama yang berhubungan dengan perasaan 

atau kesadaran akan jati dirinya. Remaja dihadapkan pada berbagai 

pertanyaan menyangkut keberadaan dirinya, masa depannya, peran-peran 

sosialnya dalam keluarga dan masyarakat serta kehidupan beragama. Ada 

tiga lingkungan perkembangan yang harus dijalani oleh remaja yaitu 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. 

Yang paling berperan adalah lingkungan keluarga karena kehidupan 

individu sejak awal berada dalam keluarga. Keluargalah yang memenuhi 

segala kebutuhan remaja baik kebutuhan fisik maupun psikologis. 

Kenakalan remaja merupakan salah satu perilaku menyimpang yang perlu 

adanya perhatian khusus, pemahaman yang baik dan penanganan yang 

tepat terhadap proses penyelesaiannya karena merupakan faktor penting 

bagi keberhasilan remaja dikehidupan selanjutnya, mengingat masa 

transisi remaja merupakan masa yang paling menetukan. Adapun beberapa 

peran yang dapat dilakukan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja 

meliputi proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh keluarga. 

Orang tua berusaha menciptakan keluarga yang harmonis, komunikatif, 
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dan nyaman bagi remaja serta membantu remaja dalam penyesuaian diri 

dan sosialnya.
14

 

Verkuyl dalam Ahmadi dan Supriono mengatakan bahwa ada tiga fungsi keluarga 

yaitu: 

a. Mengurus keperluan materil anak. Ini merupakan tugas pertama dari orang 

tua harus memenuhi kebutuhan hidup, tempat perlindungan dan pakaian 

kepada anak-anak. 

b.  Menciptakan suatu “home” bagi anak-anak  dimana “home” yang 

dimaksud yaitu bahwa di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang 

dengan pribadi yang baik, merasakan kasih sayang, merasa aman, 

terlindungi dan sebagainya. 

c. Pendidikan, merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap anak-

anaknya. 
15

 

C.  Perilaku Menyimpang (Minuman Keras) 

Perilaku menyimpang atau dikenal dengan istilah “Juvenile 

Delinquency” yang artinya adalah tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan yang 

bersifat asusila dan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, agama, serta 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tingkah laku ini 

merugikan diri sendiri dan orang lain, tingkah laku menyimpang ini merupakan 

salah satu permasalahan yang berkembang di kalangan remaja saat ini, hal ini 

                                                             

14
 Andriani, Peran Lingkungan dalam Mengatasi Kenakalan Remaja, Jurnal, Vol 3, No 1 

(2020):h. 6 

15
Rustina, Keluarga dalam Kajian Sosiologi, Jurnal, Vol 6, No. 2 (2014): h. 287 
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ditandai dengan bermacam ragamnya tingkah laku menyimpang remaja yang 

tampak dalam kehidupan sehari-hari. Baik dilakukan secara pribadi maupun 

berkelompok,  dalam perspektif perilaku menyimpang. Masalah sosial terjadi 

karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun 

dari nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat 

dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem 

sosial. 

Berikut ini pengertian perilaku menyimpang menurut pandangan 

beberapa ahli: 

1. James Vander Zenden, menyebutkan bahwa penyimpangan adalah perilaku 

yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal-hal yang tercela dan di 

luar batas toleransi. 

2. Robert M.Z. Lawang, mengungkapkan penyimpangan adalah semua tindakan 

yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan 

menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk 

memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. 

3. Bruce J. Cohen, Mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah setiap 

perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak 

masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. 

4. Paul B. Horton, Mengatakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku 

yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok. 

5. Menurut M.Gold dan J. Petronio, (Sarlito Wirawan Sarwono, 1997:193) 

perilaku menyimpang adalah tindakan oleh seorang yang belum  dewasa yang 
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sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh petugas hukum anak bisa 

di kenai hukuman. 

6. Menurut Andi Mappiare (1982), tingkah laku menyimpang itu juga disebut 

dengan “Tingkah Laku Bermasalah”. Artinya, tingkah laku bermasalah yang 

masih di anggap wajar dan di alami oleh remaja yaitu tingkah laku yang 

masih dalam batas. 

Adapun ciri-ciri perilaku menyimpang menurut Paul B. Horton yaitu 

sebagai berikut: 

a. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku dikatakan penyimpangan 

atau tidak harus bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui 

penyebabnya. 

b. Penyimpangan bisa diterima bisa juga ditolak perilaku menyimpang tidak 

selamanya negative. Ada kalanya penyimpangan bisa diterima masyarakat, 

misalnya wanita karier. Adapun pembunuhan dan perampokan merupakan 

penyimpangan sosial yang ditolak masyarakat. 

c. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah 

melakukan perilaku menyimpang, akan tetapi pada batas-batas tertentu yang 

bersifat relative untuk semua orang. Dikatakan relative karena perbedaannya 

hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Jadi secara umum, 

penyimpangan yang dilakukan setiap orang cenderung relatif bahkan orang 

yang telah melakukan penyimpangan mutlak lambat laun harus 

berkompromi dengan lingkungannya. 
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d. Penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Budaya ideal 

adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok 

masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang 

patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut karena antara budaya nyata 

dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Artinya, peraturan yang 

telah menjadi pengetahuan umum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari 

cenderung banyak dilanggar. 

e. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, norma 

pengindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi 

keinginan mereka. Tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakukan secara 

terbuka, jadi norma-norma penghindaran merupakan bentuk penyimpangan 

perilaku yang bersifat setengah melembaga. 

f. Penyimpangan sosial bersifat adaptif (menyesuaikan). Penyimpangan sosial 

tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang dapat dianggap sebagai 

alat pemikiran stabilitas sosial. 

Jenis-jenis perilaku menyimpang menurut Kamanto Sunarto (-,157) 

perilaku menyimpang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria atau sudut 

pandang yaitu: 

1) Berdasarkan jenisnya  

a) Perilaku menyimpang primer, yaitu perilaku menyimpang yang baru 

pertama kali dilakukan oleh seseorang. 

b) Perilaku menyimpang sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang 

merupakan pergaulan dari perilaku menyimpang sebelumnya. 
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2) Berdasarkan efek / dampaknya  

a) Perilaku menyimpang positif adalah perilaku menyimpang yang 

memiliki dampak positif, biasanya berupa inovasi yang memberikan 

mutu kehidupan masyarakat. 

b) Perilaku menyimpang negative adalah perilaku menyimpang yang 

memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat atau 

bersifat anti sosial. 

3)  Berdasarkan bentuknya  

a) Perilaku menyimpang yang bukan merupakan kejahatan atau 

kriminal adalah perilaku menyimpang yang bukan merupakan tindak 

pidana. 

b) Perilaku menyimpang yang merupakan kejahatan / kriminal adalah 

perilaku menyimpang yang dikenai ancaman atau sanksi pidana. 

4) Menyimpang berdasarkan pelakunya  

Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya seperti penyimpangan 

individual yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah 

mapan.Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan 

suatu kejahatan. Penyimpangan individu berdasarkan kadar 

penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut: 

a) Pembandel, disebut juga perilaku menyimpang karena tidak patuh 

pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 
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b) Pembangkang, disebut perilaku menyimpang karena tidak taat pada 

peringatan orang-orang. 

c) Pelanggar, disebut juga perilaku menyimpang karena melanggar 

norma-norma umum yang berlaku. Misalnya orang-orang yang 

melanggar rambu lalu lintas pada saat di jalan raya. 

d) Perusuh atau penjahat, disebut perilaku menyimpang karena 

mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian 

harta benda atau jiwa di lingkungannya. Misalnya pencuri, 

penjambret, penodong, dan lain-lain. 

e) Munafik disebut perilaku menyimpang karena tidak menepati janji. 

Berkata bohong, berkhianat, dan berlagak membela.
16

 

Perilaku remaja mengkonsumsi minuman keras juga merupakan salah satu 

perilaku menyimpang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan 

merupakan suatu sikap yang terbentuk dari perilaku sebelumnya.Perilaku remaja 

mengkomsumsi minuman keras ini dapat dijelaskan dan digambarkan melalui 

perilaku remaja saat mempergunakan minuman keras. 

Perilaku mengkonsumsi minuman keras meliputi sikap, frekuensi 

mengkonsumsi dan perilaku yang ditunjukkan. Menurut Gerungan (1987 : 149) 

attitude dapat diterjemahkan dengan sikap tersebut terhadap objek tertentu yang 

merupakan sikap pandang ataupun perasaan, tetapi sikap tersebut disertai 

kecenderungan yang dimana seseorang bertindak dengan obyek tersebut, jadi 

                                                             

16
Mulyadi, “Tingkah Laku Menyimpang Remaja Dan Permasalahannya” Jurnal, (Padang, 

Universitas Islam Negeri), h.23-27. 
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attitude dapat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu 

hal. Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu 

perilaku. 

Munculnya sikap di dalam suatu situasi yang dimana di nilai berdasarkan 

subyektif seseorang dan berdasarkan perasaan seseorang yang bersangkutan. 

Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman maka banyak terdapat perbedaan 

antara sikap seseorang dengan yang lainnya walaupun obyeknya sama intinya 

persfektif seseorang itu berbeda-beda.  

1) Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Keras 

a. Faktor Individu 

Sudah merupakan suatu kodrat manusia terdiri atas roh, jiwa dan raga 

harus berfungsi secara seimbang.Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu 

kondisi (pikiran), afeksi (emosi dan perasaan), konasi (kehendak, kemauan, 

serta psikomotor).Didalam masa perkembangan kejiawaan inilah kepribadian 

terbentuk.Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan 

konsep dirinya.Manusia dilahirkan ke dunia dalam bentuk fitrah yang 

murni.Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang kemudian, sehingga bisa 

berubah menjadi buruk, baik pengaruh lingkungan dan faktor individu itu 

sendiri. 

Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras, faktor yang 

menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain adalah adanya 

gangguan kepribadian, yang terdiri atas sebagai berikut. 

1) Gangguan cara berpikir: keyakinan atau cara berpikir salah 
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Gangguan cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa 

bentuk, antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari 

pandangan umum yang menjadi norma atau nilai dari apa yang 

dianggap benar oleh komunitasnya, membuat alasan yang dianggap 

benar menurut penalarannya sendiri guna membenarkan perilakunya 

yang menyalahi norma hukum yang berlaku. 

2) Gangguan emosi: emosi labil, kurang percaya diri, atau terlalu 

percaya diri 

Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, marah, 

sedih, dan putus asa, maka pengontrolan atau penguasaan dirinya 

akan terhambat. Gangguan emosi terwujud melalui perasaan rendah 

diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih 

sayang sehingga terkadang memicu tindakan, seperti meminum 

minuman yang memabukkan. 

3) Gangguan kehendak dan perilaku: kemalasan, motivasi rendah, dan 

tidak tekun 

Kehendak dan perilaku seseorang selain dipengaruhi oleh 

fungsi psikologi fisik, juga dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan 

emosi yang sudah mengalami gangguan sehingga dapat dipastikan 

perilaku atau keinginannya akan mengalami dampak akibat gangguan 

pada pikiran dan emosinya tersebut. Sikap dan perilakunya akan 

terpengaruh serta dapat kehilangan kontrol sehingga bertindak tidak 

terkendali atau tidak sesuai dengan masyarakat dan lingkungannya. 
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b. Faktor Lingkungan 

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

anak remaja penyalahguna minuman keras, terutama faktor keluarga, 

lingkungan tempat tinggal (tetangga), keadaan di sekolah, pengaruh teman 

sepergaulan, dan keadaan masyarakat pada umumnya. 

1) Keluarga 

Keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan 

pembentukan karakter anak. Anak sejak lahir diasuh oleh orang tua di 

dalam keluarga sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya 

tidak akan terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan oleh 

keluarganya. 

2) Tempat tinggal 

Daerah yang padat penduduk seperti kota besar memiliki 

suasana hiburan yang menggoda bagi remaja. Hal ini sudah jelas bisa 

menimbulkan dampak negative.Sebagai contoh anak-anak dari 

keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan mencari 

hiburan baik dalam negeri maupun luar negeri, atau mengadakan 

pesta-pesta di rumah sendiri maupun rumah temannya.Hidupnya 

dapat lepas kendali dan terjerumus dalam kenakalan remaja dan 

tersesat ke penyalahgunaan minuman keras. 

3) Sekolah  

Sekolah merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu, ketika anak tidak lagi mendapat pendidikan budi 
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pekerti dan pengenalan terhadap Allah, ditambah dengan 

perkembangan sosial di Indonesia yang tidak menentu saat ini, 

tawuran dan kenakalan remaja sudah dapat dikatakan mewabah ke 

sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai ke tingkat sekolah 

menengah atas (SMA), bahkan ke perguruan tinggi. Jadi bukan 

merupakan jaminan, bahwa anak pergi ke sekolah akan kembali lebih 

baik, justru dari teman sekolahnya anak-anak atau remaja mengenal 

minuman keras terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. 

4) Teman sebaya  

Selain teman di sekolah, anak-anak mempunyai pergaulan 

dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya.Teman-

teman dimaksud mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja. 

Mereka dekat satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka 

mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, serta rasa solidaritas 

yang tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-

hal yang dianggap menyenangkan kelompoknya. Mereka tidak 

memikirkan baik buruknya, tetapi memikirkan apakah itu 

menyenangkan atau tidak kepada teman sebayanya.Dalam mekanisme 

kejadian penyalahgunaan minuman keras, teman kelompok sebaya 

mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan 

penyalahgunaan minuman keras. 
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5) Masyarakat pada umumnya 

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi 

informatika berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga 

media cetak dan media audiovisual memiliki jangkauan yang jauh 

lebih luas daripada sebelumnya.Akibatnya adalah banyak budaya 

asing yang masuk ke Indonesia.Bagi para remaja yang belum matang 

dan belum kuat iman dan masih kurang memahami nilai-nilai luhur 

kebudayaan Indonesia, mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-

budaya luar yang kadang-kadang kurang pas bagi para remaja. 

 Para ahli psikologi menyatakan bahwa perubahan-perubahan nilai sosial 

sebagai konsekuensi modernisasi merupakan faktor yang turut berperan pada 

penyalahgunaan minuman keras.Realita di Indonesia menunjukkan bahwa pada 

umumnya yang terlibat melakukan penyalahgunaan minuman keras adalah 

generasi muda.Akan tetapi, sifat dan bentuknya beragam serta mempunyai alasan 

yang berbeda-beda sebagai berikut. 

a) Keingintahuan atau ingin coba-coba. Manusia memiliki sifat ingin 

selalu mencoba hal-hal baru, apalagi jika hal itu dapat diperoleh dengan 

mudah. 

b) Tekanan dari teman. Dalam pergaulan sehari-hari khususnya pada 

generasi muda, loyalitas terhadap teman-teman sangat tinggi sehingga 

kalau tidak berbuat sesuai dengan keinginan teman-teman, dianggap tidak 

toleran dan bersahabat. 
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c) Mengurangi perasaan yang tidak enak. Ada gangguan bila 

mengonsumsi minuman keras, perasaan akan menjadi tenang dan gembira 

sehingga hidup menjadi lebih nikmat. 

d)  Meningkatkan kemampuan. Ada anggapan tertentu dalam masyarakat 

bahwa dengan mengonsumsi minuman keras, pergaulan menjadi luas dan 

meningkat. Perasaan malu berkurang sehingga apa saja dapat dilakukan 

tanpa kendali. 

e)  Sebagai reaksi. Bahwa saat muda ada yang mengaggap di kalangan 

tertentu tidak lengkap kalau tidak mengonsumsi minuman keras. 

f)  Sosial ekonomi. Ada anggapan dalam masyarakat tertentu bahwa untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, harus 

berdagang minuman keras dengan lebih dahulu mengonsumsi kemudian 

menjadi pengedar. 

g) Keluarga yang tidak stabil. Pada umunya generasi muda yang 

mengonsumsi minuman keras memiliki latar belakang orang tua yang 

tidak harmonis (hubungan orang tua dan anak tidak langgeng). 

h) Perilaku melalui pembiasan, yaitu mula-mula hanya ingin mencoba-

coba yang akhirnya terbiasa. 

2. Dampak Minuman Keras 

Minuman keras mengandung zat kimia alkohol yang memiliki ekses atau 

berdampak baik kepada peminum itu sendiri maupun dalam kehidupan sosial, 

setidak-tidaknya ada beberapa dampak dari mengonsumsi minuman keras antara 

lain: 



33 

 

 

1)  Dari sisi kesehatan 

M. Ridha Mar’oef mengemukakan tentang bahaya minuman keras 

terhadap kesehatan manusia, yaitu: 

a) Dapat mengurangi kemampuan tubuh memproduksi glukosa dari 

lemak dan protein yang dapat menyebabkan pinsang. 

b) Dapat mengakibatkan ketidak stabilan tubuh dan tidak sadarkan 

diri. 

c) Menimbulkan racun dalam tubuh akibat tumpukan alkohol yang 

overdosis dan tidak sempat dioksidasikan. 

d) Mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung yang 

membuat pencernaan makanan menjadi tidak sempurna sehingga 

menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya kekurangan vitamin 

dan protein. 

e) Merusak serta terganggunya sel-sel hati, dan akan terjadi 

penimbunan lemak dalam tubuh. 

f) Memengaruhi kerja otak yang dapat mengakibatkan kerusakan 

pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa alkohol 

ternyata tidak hanya merusak pada organ tubuh (jasmani) tetapi juga sangat 

memengaruhi kesehatan rohani. 

2) Dari sisi sosial 

Dampak minuman keras dari sisi sosial ialah sebagai berikut: 
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a) Mudah terlibat yang berkaitan dengan criminal, pencurian, 

pembunuhan, pemerkosaan, perilaku kekerasan. 

b) Nama baik keluarga tercemar dalam kehidupan sosial. 

c) Terisolasi dari keluarga dan kehidupan sosial. 

d) Dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. 

D. Perspektif Hukum terhadap Pengguna Minuman Keras 

Didalam hukum meminum minuman keras tidak dianggap sebagai 

perbuatan pelanggaran atau tindak pidana, pelaku yang meminum minuman keras 

tidak dihukum hanya karena meminum minuman keras yang 

memabukkan.Hukum memandang suatu perbuatan pelanggaran atau tindak pidana 

hanya dari sisi kerugian yang ditimbulkan pelakunya. Dalam kasus pelaku yang 

meminum minuman keras dalam ruangan tertutup dan hanya dia seorang diri 

minum sampai mabuk, sulit sekali mencari kerugian akibat perbuatan tersebut. 

Lain halnya apabila ia melakukannya di tempat ramai atau tempat di jalan umum, 

barulah hal tersebut diperhitungkan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 536 ayat 

(1) KUHP.Pemberian sanksi bagi pemabuk bukanlah karena perbuatan itu sendiri, 

melainkan karena akibat dari perbuatan itu dilakukan di keramaian dan merugikan 

orang banyak. 

Pemberian sanksi tersebut sama saja halnya walaupun dia tidak mabuk 

karena telah berbuat sesuatu yang mengganggu ketenangan umum. Jadi, unsur 

mabuk itu sendiri sama sekali tidak tersentuh undang-undang. Hal tersebut 

merupakan sesuatu yang ironis mengingat hukum hanya menghukum dampaknya 

tanpa menghukum penyebabnya. KUHP memberikan sanksi atas pelaku 
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(pengguna minuman keras) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban 

umum, yaitu kurungan paling lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (Pasal 

536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual 

minuman keras, sanksi hukumannya adalah kurungan paling lama tiga minggu 

(Pasal 357), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak di bawah umur 16 

tahun (Pasal 538 dan 539). 

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 1997 tentang 

minuman yang memabukkan, masih memberikan peluang kepada masyarakat 

untuk mengedarkan dan mengonsumsi barang yang memabukkan tersebut. 

Peraturan Menteri tersebut, menyatakan pelarangan memproduksi dan mengimpor 

hanya bagi orang yang tidak memiliki izin. Hal ini berarti orang yang memiliki 

izin bebas memproduksi dan mengedarkan barang. Di samping itu, yang dilarang 

hanya anak di bawah umur 16 tahun.
17

 

 Dalam aturan agama Islam minuman keras juga dijelaskan tidak hanya 

dalam sebuah hadis, tetapi juga Al-Qur’an. “Khamar atau minuman keras itu telah 

dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang 

yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang 

meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk 

dibawakan dan orang yang memakan harganya.” (diriwayatkan oleh Ahmad 
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 Paisol Burlian, Patologi Sosial: Minuman Keras, (Jakarta: Bumi Aksara,2016), h. 175-185 
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(2/25,71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 

44,58), Abu Dawud (3674)).
18

 

Menurut Pierre Bourdie tentang habitus manusia sebagai makhluk sosial 

tentunya tidak terlepas dari proses interaksi dan komunikasi sosial antar sesama 

individu, maupun antar kelompok masyarakat. Interaksi dan komunikasi sosial ini 

terjadi ketika manusia lahir, yang dimulai dengan proses pembatinan terhadap 

nilai dan norma yang berlaku. Dimana kita sendiri yang menjalankan habitus itu 

tanpa kita sadari bagi Bourdie habitus adalah suatu sistem melalui kombinasi 

struktur objektif dan sejarah personal, disposisi yang berlansung lama dan 

berubah-rubah yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang 

terstruktur dan terpadu secara objektif 

Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir 

dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu habitus 

bukan bawaan alamiah atau kodrat tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat 

pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat  

Adapun contoh fenomena sosial kemasyarakatannya habitus adalah 

kebiasaan yang sudah melekat dan dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia 

dalam kehidupan sehari-harinya kebiasaan ini bisa kita lihat dalam perilaku 

                                                             

18
Lusiana Mustinda dalam https://news.detik.com/berita/d-5477695/ayat-tentang-larangan-

minum-khamar-minuman-yang-diharamkan-dalam-islam 
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maupun tindakan yang dilakukan seperti masyarakat desa yang sudah terbiasa 

dengan kegiatan adat istiadat.
19

 

E. Surah Tentang Larangan Mengkonsumsi Khamar 

Allah SWT menyatakan, “wahai Muhammad, para sahabatmu menanyakan 

hal meminum Khamar. Maka, katakana kepada mereka, “sesungguhnya pada 

Khamar terdapat dosa besar, bahaya besar walaupun mempunyai manfaat. 

Adapun bahaya keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Khamar dapat 

membuat kita kehilangan akal, harta benda, merusakkan tubuh, menghancurkan 

rumah tangga dan keluarga. 

Dalam islam, meminum minuman yang memabukkan haram hukumnya. 

Karena dampak yang diberikan sangat berbahaya baik bagi kesehatan maupun 

dalam kehidupan.
20

 Untuk itu Allah SWT menegaskan pelarangan meminum 

minuman yang memabukkan dalam beberapa surah seperti berikut: 

 

1. Q.S.  Al-Maidah/(5): 90 

                     

                 

 

 

                                                             

19
 https://www.sosiologi.info/2020/12/teori-pierre-bourdieu-habitus-dan-contoh-fenomena-

sosialnya.html 

20 Affandi Wijaya, Bahaya Khamar Dalam Persfektif Al-Qur’an dan Kesehatan, 

Jurnal,     (Medan, 2016), h. 31 
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Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Al-Maidah/(5): 90)
21

 

Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab 

Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan 

Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: 

mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis 

masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga 

tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. 

bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci 

ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang 

diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka 

undian diulang sekali lagi. 

2. Q.S. An Nisaa/(4): 43 

                       

                         

                                                             

21
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 2002), h.163                                                                                                                            
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Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, 

(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], 

terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit 

atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu 

telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka 

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan 

tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha 

Pengampun”.(Qs. An-Nisa/(4): 43)
22

 

 

Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk 

bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi. 

3. Q.S. Al Baqarah/(2): 219 

                       

                     

                      

 

                                                             

22
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 2002), h.110 
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Terjemahnya :  

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: 

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih 

dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah/(2): 219)
23

 

Khamar adalah induk segala keburukan, hal ini karena Khamar membuat 

pengkonsumsinya lupa mengingat kepada Allah SWT dan melupakan sholat yang 

merupakan tiang agama. Khamar juga menghalangi hati dari cahaya hikmah. 

Khamar adalah tipu daya setan untuk membawa manusia kelembah kenistaan, 

selanjutnya menjerumuskannya kejurang kehancuran. Kehancuran diri pribadi, 

harta benda, dan juga keluarga bahkan masyarakat. 

 

 

                                                             

23
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha               

Putra, 2002), h.43  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai problem sosial remaja peminum Ballo (khamar) di Desa Anrang 

Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba bahwa yang menjadi ketertarikan 

peneliti melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan permasalahan yang 

dimana jika kita melihat fakta yang terjadi di lokasi penelitian permasalahan 

tersebut dianggap biasa saja dan tidak di temukan pada tempat lain yang menggap 

bahwa ketika remaja meminum minuman Ballo (Khamar) dianggap suatu perilaku 

yang menyimpang, sehingga variable-variabel yang berkaitan dengan penelitian 

ini dapat diperoleh jawaban dari permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu, 

objek yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini berupa fenomena atau gejala 

yang akan sulit dijelaskan dengan angka-angka, namun lebih mudah untuk 

dijelaskan menggunakan penjelasan melalui kata-kata. 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan metode kualitatif, berupa deskriptif. Penelitian 
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deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek apa adanya.
1
 

2) Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale’, 

Kabupaten Bulukumba. Peneliti memilih daerah tersebut karena merupakan Desa 

yang memiliki banyak remaja yang sering mengonsumsi Ballo (Khamar). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang memahami dan 

memaknai kehidupan masyarakat sekitar. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sosiologi adalah pendekatan yang memahami kehidupan 

masyarakat baik itu individu maupun kelompok dalam pendekatan sosiologi 

dalam penelitian ini adalah untuk memahami perilaku dan pengaruh kehidupan 

masyarakat.
2
 

2. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis adalah pendekatan yang menganalisis suatu masalah 

ketuhanan dengan menggunakan simbol-simbol atau norma-norma keagamaan.
3
 

Dikarenakan pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menelusuri kegiatan 

                                                             

1
Sudaryono Dan Cresell, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pt RajaGrafindoPersada, 2017), h.  

82. 
2
Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Makassar: University Press, 2014), h.4. 

3
Mutadin Dg. Mustafa, Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama 

(Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis, dan Konvergensif),Jurnal Hunafa, 

(Palu: STAIN Datokrama, 2006), h. 131. 
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kegamaan remaja maka peneliti tertarik mengkaji pemahaman agama yang ada di 

desa tersebut. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu: 

1) Data Primer  

Data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di 

lapangan bersumber dari informan yang dianggap relevan dijadikan narasumber 

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara secara lansung atau 

memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan dokumentasi. Misalnya pada remaja 

yang menjadi pengguna minuman keras yang ada di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan terkait penelitian yang 

akan dilakukan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder rmerupakan data pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud peneliti. Sumber data sekunder dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah kajian terhadap studi kepustakaan, artikel-artikel atau buku-

buku dan website yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan 

pembahasan judul penelitian ini serta kajian kepustakaan dari hasil penelitian ini, 

baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau 

majalah ilmiah.
4
 

                                                             

4
Rusdi Rahman “Perilaku Remajab Pengguna Miras ”Skripsi(Samata, Fakultas Dakwwah 

Dan Komunikasi: UinAlauddin Makassar, 2016), h.39-40.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis 

dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dalam sebuah penelitian    adalah 

mendapatkan data sehingga tanpa mengetahui teknik yang digunakan maka 

seorang peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik 

berupa sumber tertulis maupun film, gambar dan karya-karya monumental, yang 

semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian sehingga diperlukan 

beberapa instrument penelitian diantaranya. 

1) Observasi 

Observasi (observavation) adalah pengamatan terhadap suatu objek yang 

diteliti baik secara lansung maupun tidak lansung dengan melibatkan indera 

(penglihatan, pendengaran) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam 

(hp). Pada pengertian ini kegiatan observasi digunakan hanya untuk mengamati 

pola perilaku manusia pada situasi tertentu untuk mendapatkan informasi tentang 

fenomena yang menarik.
5
 

Adapun penelusuran yang ingin diteliti peneliti yaitu remaja peminum 

Ballo (Khamar). 

 
 
 
 

                                                             

5
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, 

(Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.37-38. 
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2) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan Tanya 

jawab kepada para informan, yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat. Atau metode 

pengumpulan data dengan cara bertanya lansung pada informan untuk 

mendapatkan informasi. Dalam konteks penelitian ini jenis interview yang penulis 

gunakan adalah interviews bebas terpimpin, penulis mengunjungi  lansung 

kerumah atau tempat tinggal orang yang akan di wawancarai untuk menanyakan 

secara lansung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, yang berkaitan dengan 

problem sosial remaja peminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam 

bidang pengetahuan. Penelitian ini penulis menggunakan kamera, rekaman (hp) 

dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data.
6
 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian peneliti sebagai instrument utama untuk 

menjelaskan alat-alat pengumpulan data, yang disesuaikan dengan jenis penelitian 

yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun alat-alat 

yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: (a) alat tulis menulis 

seperti buku, pulpen untuk mencatat informasi yang di dapat pada saat 

                                                             

6
Agus Surahman, “Peranan Orang Tua Dalam Mengsosialisasikan Nila-Nilai Keagamaan 

Terhadap Anak”, Skripsi. (Samata: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 45-46. 
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penelitian/observasi. (b) rekaman dan kamera sebagai alat untuk merekam dan 

mengambil gambar di lapangan atau pada tempat observasi/penelitian dan daftar 

pertanyaan.
7
 

F. Teknik Penentuan Informan 

 Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel atau informan secara sengaja dengan kriteria 

tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dipilih adalah 

informan yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengambil informan dari 8  remaja, masyarakat sekitar, penjual 

Ballo dan Kepala Desa. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa. Sehingga kesimpulan akhir dapat diambil, artinya tidak semua 

kejadian yang dilihat oleh peneliti dilapangan akan menjadi data yang dimasukkan 

kedalam penelitian sebab dalam penelitian ini, peneliti berfoku spada data yang 

relevan terhadap pokok masalah yang menjadi bahan penelitian. 

                                                             

7
Waode Megawati, “Motivasi Orang Tua Dalam Mensosialisasikan Nilai-Nilai Agama 

Terhadap Anak”, Skripsi. (Samata: Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik. Uin Alauddin 

Makassar, 2020), h.39. 
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2) Penyajian Data 

 Penyajian data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.Dalam penyajian data 

penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam 

pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3) Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan, setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama 

berada di lapangan, kesimpulan itu kemudian di cocokkan dengan data selama 

penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan 

lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. Adapun metode yang 

digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam penelitian yaitu sistem 

dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relefan 

kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus yang diangkat.
8
 

                                                             

8
Muhammad Sandhi,“Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Berkebutuhan 

Khusus/Disabilitas (ABK)”, Skripsi. (Samata: Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Uin 

Alauddin  Makassar, 2019), h. 35-36. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1) Gambaran Umum Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba 

 

Sumber: website resmi Kabupaten Bulukumba 
 

Kecamatan Rilau Ale’ merupakan salah satu dari 10 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Bulukumba, dengan luas wilayah 117, 53 km2. Dikecamatan Rilau 

Ale’ terdapat 15 Desa/Kelurahan yaitu Tanah Harapan, Bajiminasa, Palampang, 

Anrang, Batukaropa, Bulolohe, Karama, Swatani, BontoBangun, Bonto Lohe, 

Topanda, Pangalloang, Bonto Manai, Bonto Matene dan Bonto Haru. Dengan 

lingkungan atau dusun sebanyak 64, kemudian 135 RW/RK dan 269 RT serta 

memiliki jumlah penduduk 40.339 jiwa. 

 Masih banyak perumahan yang berupa rumah kayu yang didirikan di 

kecamatan ini, pepohonan-pepohonan masih banyak yang menjulang tinggi. 
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Terdapat jenis tanaman yang ada di kecamatan ini diantaranya padi, jagung, ubi 

kayu, kacang tanah, dan masih banyak lagi adapun produksi tanaman perkebunan 

rakyat diantaranya yaitu kopi, cengkeh, kelapa, karet, pala, dan jambu mete. 

2) Gambaran umum Desa Anrang 

Desa Anrang merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) Desa dan 

(satu) kelurahan yang ada di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Desa 

Anrang terdiri atas 4 Dusun yaitu 1) Dusun Mattoanging, Dusun Batang-Batang, 

Dusun Bontomasunggu dan Dusun Tonrong. 

Mayoritas Penduduk Desa Anrang bekerja sebagai petani dan selebihnya 

adalah pedagang, pegawai dan pengusaha. Berikut gambaran tentang sejarah 

perkembangan Desa ini: 

a. Tahun 1959-1965 

Gelombang DI-TII dan persemesta memporakporandakan kampung 

Tonrong dan kampung Anrang. Pada waktu itu juga banyak warga yang dibunuh 

oleh dua kelompok yang bertikai yaitu kelompok DI-TII dibawah pimpinan Kahar 

Muzakkar dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan kejadian ini memaksa 

penduduk untuk mengamankan diri dan keluarga dengan melakukan pengungsian 

ke tempat yang paling aman. Tempat yang dipilih masyarakat pada waktu itu 

adalah Gua Tumarila. Sepanjang sejarah, pergulatan TNI dengan DI-TII banyak-

banyak membuat kegaduhan pada penduduk setempat, diantaranya terjadi 

pencurian, perampokan, intimidasi dan mengakibatkan banyak korban. 
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b. 1965-1967 

Penduduk kampung sudah mulai kembali dari pengungsian dan 

membenahi kampung yang telah di porakporandakan oleh kedua kelompok yang 

bertikai. Masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk tempat tinggal. Para 

penduduk memulai menata sistem pemerintahan dan sistem perekonomian 

mereka. 

c. 1970-1982 

Kampung Anrang merupakan bagian dari Desa Bontobangun yang pada 

saat itu Kepala Desa Pertama dijabat oleh Andi Syahrir. Tahun 1982-1991 atau 

setelah kepala Desa pertama meninggal, maka digantikan oleh A. Muh Tahir 

untuk meneruskan pemerintahan. 

d. 1991-1997 

Desa Bontobangun dimekarkan dengan nama Desa Bonto Matene selaku 

Desa persiapan dengan pejabat sementara atas nama A. Bangkilong. Setahun 

kemudian Desa Bonto Matene didefinitifkan dan dinahkodai oleh Kepala Desa 

terpilih yaitu A. Bangkilong. 

e. 1997 

Desa Bonto Matene dimekarkan dengan nama Desa Anrang. Desa Anrang 

adalah penggabungan Desa Bonto Matene dan Desa Bontobangun masing-masing 

dibabil pada bagian Selatan wilayah Desa. 
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f. 1997-2000 

Desa periapan Anrang dijabat oleh Muh. Rusli HR. 

g. 2000-2008 

Desa Anrang didefinitifkan dan kembali dipimpin oleh Muh. Rusli, HR. 

h. 2008-2014 

Muh. Rusli HR digantikan oleh Ismail A, A.Ag sebagai Kepala Desa. 

i. 2014-2016 

`Subhan A. Amier selaku Camat Rilau Ale menjabat Kepala Desa Anrang 

sampai masa pemilihan Kepala Desa Anrang tanggal 20 Mei 2016. 

j. 2016-sekarang  

Bahtiar, S.Sos menjabat Kepala Desa Anrang.
1
 

a. Demografi  

1) Keadaan geografi Desa 

a. Batas Wilayah 

1) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bulolohe 

Kecamatan Rilau Ale 

                                                             

      
1
 Dikutip dari Profil Desa Anrang Tahun 2020                                                                    
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2) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bontomatene, 

Desa Bajiminasa dan Desa 

Pangalloang Kecamatan Rilau Ale 

3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tamaona 

Kecamatan Kindang 

4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Somba Palioin, 

Desa Benteng Palioi dan Desa Bukit 

Harapan Kecamatan Kindang 

b. Luas Wilayah 

Luas Wilayah Desa Anrang adalah 664,37 Ha/m
2  

dengan jumlah 

penduduk 3.765 jiwa terdiri dari 826 KK. 

c. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan topografi Desa Anrang adalah Dataran 

Rendah. 

d. Iklim 

Iklim Desa Anrang sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. 

e. Wilayah Administrasi  

Desa Anrang terdiri dari 4(Empat) dusun, berikut daftar nama 

dusun dan jumlah RT. 
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            Tabel 1. Daftar Nama Dusun dan Jumlah RT di Desa Anrang 

No Nama Dusun  Tahun Jumlah RT 

1. Mattoanging 2020 4 

2. Batang-Batang 2020 4 

3. Bontomasunggu  2020 4 

4. Tonrong 2020 4 

          (Sumber data: Profil Desa Anrang  tahun 2020) 

2) Keadaan Sosial 

a. Jumlah penduduk  

Penduduk Desa Anrang pada tahun 2020 826 KK dengan jumlah 

penduduk 3.765 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan 

dan laki-laki. Perempuan berjumlah 1.955 laki-laki berjumlah 1.810 

dengan total keseluruhan 3.765. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Anrang 

Jumlah Tahun Jenis Kelamin Jumlah 

  Laki-laki Perempuan  

Jumlah penduduk tahun  2020 1810 orang 1955 orang 3.765 jiwa 

Jumlah penduduk tahun  2019 1788 orang 1925 orang 3.713 jiwa 

(Sumber data: Profil Desa Anrang tahun 2020) 
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Tabel 3. Jumlah Keluarga di Desa Anrang 

Jumlah Tahun KK Laki-

laki 

KK Perempuan Jumlah  

Jumlah kepala 

keluarga tahun  

 2020 751 KK 75 KK 826 KK 

Jumlah kepala 

keluarga tahun  

 2019 640 KK 70 KK 710 KK 

(Sumber data: Profil Desa Anrang tahun 2020) 

 

b. Tingkat Kesejahteraan  

Berikut ini perbandingan jumlah KK sejahtera dan prasejahtera di 

Desa Anrang. Pra sejahtera berjumlah 255 KK dan sejahtera berjumlah 

571 KK, total keseluruhan adalah 826 KK. 

 

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Anrang 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Tahun Jumlah 

Keluarga prasejahtera     2020 

 

   255 KK 

 

Keluarga sejahtera 2020       571 KK 

                (Sumber data: Profil Desa Anrang tahun 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 

c. Tingkat Pendidikan Penduduk 

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Anrang 

Tingkat pendidikan Tahun Total 

TK 2020 50 Jiwa 

SD 2020 250 Jiwa 

SMP 2020 520 Jiwa 

SMA 2020 725 Jiwa 

Lain-lain 2020 2.220 Jiwa 

Jumlah   3.765 Jiwa 

        (Sumber data: Profil Desa Anrang tahun 2020) 

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan jumlah penduduk di 

Desa Anrang 100% yang beragama islam.
2
 

3) Keadaan Ekonomi 

Tabel  6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Anrang 

No Mata Pencaharian Total 

1. Sektor Pertanian 1.490 Jiwa 

2.  Sektor Perkebunan  1.090 Jiwa 

3. Sektor Perternakan 985 Jiwa 

4. Sektor Perdagangan 89 Jiwa 

5. Sektor Jasa 111 Jiwa 

Jumlah   3.765 Jiwa 

(sumber data: Profil Desa Anrang tahun 2020) 

 

                                                             

2
 Dikutip dari Profil Desa Anrang Pada Tahun 2020                                                          
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B. Faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi Ballo (Khamar) di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 

1. Faktor Lingkungan 

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

anak remaja penyalahguna minuman keras, terutama faktor keluarga, 

lingkungan tempat tinggal (tetangga), keadaan di sekolah, pengaruh teman 

sepergaulan, dan keadaan masyarakat pada umumnya. 

a.   Pergaulan  

Jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang 

berlangsung dalam jangka relative lama sehingga terjadi saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh anak-anak dari keluarga 

mampu dengan mudah membuang uang dengan mencari hiburan baik dalam 

negeri maupun luar negeri, atau mengadakan pesta-pesta dirumah sendiri 

maupun rumah temannya. Hidupnya dapat lepas kendali dan terjerumus 

dalam kenakalan remaja dan tersesat kepenyalahgunaan minuman keras. 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Rifal mengatakan 

bahwa : 

“Saya dari kelas 3 SMP sudah mulai minum, temanku, satu 

angkatan, awalnya dipaksaka, tapi lama-kelamaan penasaran, ada 

beberapa temanku yang melarang, tapi saya sudah terlanjur 

ketergantungan, biasa dipanggilpa baru pergi, biasanya temanku 

yang sponsori biasa para-para kita juga yang inisiatif kumpul uang 

untuk membeli minuman setidaknya 5 liter memang yang 

menyediakan tempat minum Ballo adalah penjual, langsungja  

pulang tidak pernahka ketahuan sama orang tuaku itupun orang 

tuaku hanya dapat kabar dari tetangga. 3 tahunka minum tidak 

pernahji terganggu sekolahku, adaji niatku pernah berhenti tapi 

orang-orang yang sering kutemani minum semua jadi biasa kalau 
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pulangka sekolah langsungma temui temanku yang sering 

kutemani.”
3
 

Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Rifal tidak jauh berbeda 

dengan yang dikatakan oleh Rizky  bahwa: 

“Saya tau itu namanya Ballo di tahun 2021, temanku, berawal dari 

penasaran, tidak khawatir sama sekali minum Ballo, setiap minggu 

meminum Ballo, kumpul-kumpul uang supaya meminum. 2 liter 

masih sadarja, pulang sendiri, jenisnya Ballo Indru tidak ditau sama 

sekali kalau minum Ballo, cuman respon orang tuaku dimarahika tapi 

tidak sampai dipukulja. Sekolahku tetap lancar, diam saja ja  kalau  

mabukka karena adaji memang sudah tersedia tempat, tidak pernah 

ketempat lain. Masih ketagihan belum niat untuk berhenti.”
4
 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Fahmi mengatakan 

bahwa: 

“Sejak umur 13 tahunka saya meminum Ballo, tamat mengaji, selain 

Ballo sukaka minum atau konsumsi Komix, setiap minggu temanku 

yang beli, merokok kadang-kadang tanpa sepengetahuan orang 

tuaku,pernahka ketahuan tapi ditegurja saja sama dinasehati, kalau 

komix itu 10 bungkus dalam satu gelas efeknya begadang tapi tetapja 

masuk sekolah besoknya biar sudahka minum Komix atau Ballo.”
5
 

 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Muhammad Amirullah 

yang mengatakan bahwa: 

“Dari SD ka mengenal Ballo sampai sekarang kelas 3 SMP, tidak 

pernah diajak saya sendiriji yang langsung lokasi, tetanggaku yang 

meminum Ballo jadi saya tau semua tempat meminum Ballo,  

orang-orang yang dilorong kasika Ballo. Setiap hari satu gelas  

ikutan minum, tidak kutau apa manfaatnya dari minuman Ballo. 

Saya cuma ikut-ikut mami sekarang karena sudah ma ketahuan 

sama orang tuaku. Dimarahija saja bentuk tegurannya, tidak 

pernahka pacaran.”
6
 

                                                             

3
 Rifal (17 Tahun), Pelajar, Wawancara 24 September 2021.                                              

4
 Rizky (13 Tahun), Pelajar, Wawancara 24 September 2021                                             

5
Fahmi (13 Tahun), Pelajar, Wawancara,  24 September 2021.                                               

6
Muhammad Amirullah (14 Tahun), Pelajar, Wawancara 24 September 2021.                    
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b. Keluarga 

Keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan 

pembentukan karakter anak. Anak sejak lahir diasuh oleh orang tua di 

dalam keluarga sehingga pertumbuhan dan perkembangan hidupnya tidak 

akan terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan oleh keluarganya. 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Arif   

mengatakan bahwa: 

“Sejak umur 6 tahunka saya sudah kenal yang namanya minuman 

Ballo, kelas 2 SMP saya sudah meminum Ballo, awalnya itu 

kulihat omku minum jadi penasaranka, awalnya takut, berangkat 

dari coba-coba, tidak enak, mengalir ji  tidak cukup satu liter sudah 

berhenti, tidak tauka hukum dari Ballo, nenekku bilang bahwa 

Ballo itu obat kalau diminum sedikit, langsung tidur, satu bulan  

satu kali, tidak pernah mengeluarkan uang. Di kandang ayam atau 

dirumahnya temanku, sekolahku aman saja. Shalatku teratur 

mengajiku juga teraturji, pastimi dimarahi kalau ketahuan.”
7
 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Dirsan 

mengatakan bahwa:  

“Sejak umur 11 tahun kenalma yang namanya minuman Ballo, 

kelas 6 SD alasanku minum Ballo ditinggal ka sama orang tuaku 

jadi pelarianku minum Ballo, karena kalau sudahka minum itu 

perasaanku kayak tenang tidak terlalu kufikir masalahku, sekarang 

tinggal sama tante, alasanku tidak mau ikut sama orang tuaku 

karena kecewa, sejak kelas 5 SD ditinggalka sama orang tua, tidak 

ada niatku untuk memilih ayah/ibu karena sudah ada pemisahan 

kartu keluarga dengan orang tuaku, saya yang menginginkan lepas 

finansial dengan orang tua karena saya kecewa, mau ketemu tapi 

tidak mau tinggal sama orang tuaku dan orang tuaku memilih 

kehidupan masing-masing dengan menikah kembali.”
8
  

 

                                                             

7
 Arif (14 Tahun), Pelajar, Wawancara 24 September 2021.                                               

8
 Dirsan (17 Tahun), Pelajar, Wawancara 24 September 2021.                                           
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c. Teman Sebaya 

Selain teman di sekolah, anak-anak mempunyai pergaulan 

dengan teman sebayanya yang berasal dari luar sekolahnya.Teman-

teman dimaksud mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja. 

Mereka dekat satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka 

mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan, serta rasa solidaritas 

yang tinggi. Dengan demikian, mereka akan mudah melakukan hal-hal 

yang dianggap menyenangkan kelompoknya. 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Afriansyah 

mengatakan bahwa: 

“Sejak umur ku 11 tahun sudah kenalma meminum Ballo, waktu 

kelas 6 SD temanku yang ajakka, awalnya cuman coba-coba 

lama kelamaan sudah biasa, sedikit ji biasa 2 gelas pulangma, 

orang tuaku tidak mengetahui, takut ka juga sama kakaku jadi 

kalau pulang dari minum langsung masuk ke kamar  main game 

atau tidur, sekolah aman saja.”
9
  

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Arman 

mengatakan bahwa: 

“Dari kecil sudah mengenal Ballo. Mulaika minum pas masuk 

SMP kelas satu, yang mengajak teman, dia juga suka mengajak 

temanku yang jarang minum, moment-moment tertentuji biasa 

minumka, dengan kumpul-kumpul uang, kalau sudah minum 

langsung pulangja ke rumah, tidak semua temanku yang tau 

bilang minumka, pernah ketahuan minum tapi dimarahija saja 

tapi tetapja dikasi uang jajan, tidak pernah mengabaikan sekolah 

tetap lancar. Tidak pernah pacaran jadi tidak larikan ke 

hubungan intim. Pernah ikut mengaji tapi berujung tidak lancar, 

tidak sholat 5 waktu tapi tetap menjalankan ibadah jum’at 

                                                             

9
 Afriansyah (13 Tahun), Pelajar, Wawancara, 24 September 2021.                                   
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(sholat Jum’at), pernah merusak motor teman gara-gara 

mabuk.”
10

 

 

Berdasarkan hasil observasi secara keseluruhan, peneliti melihat 

respon remaja tersebut layaknya seperti orang-orang pada umumnya ketika 

berbicara dan memberikan jawaban dengan baik serta tutur katanya sopan. 

Namun, ketika waktu sholat magrib berkumandang maka mereka bergegas  

ke mesjid untuk melaksanakan ibadah sholat magrib. Akan tetapi, setelah 

pulang dari mesjid mereka kembali ke tempat nongkrongannya untuk  

minum Ballo lagi karena dipanggil oleh teman-temannya yang lain. 

Setelah beberapa menit minum mereka saling bercanda satu sama lain 

mengejek dan kadang juga ada yang merasa tersinggung, namun keesokan 

harinya mereka saling akur kembali layaknya seperti tidak terjadi apa-apa 

sebelumnya.   

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang mengkonsumsi Ballo 

tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun, ada juga remaja yang telah 

diketahui oleh orang tuanya tapi orang tuanya hanya menegur dan 

memarahinya namun respon remaja hanya sekedar didengar saja tanpa 

dikerjakan. Adapun ketika sesudah meminum Ballo remaja tersebut tidak 

berbuat onar. Namun, remaja yang mengkonsumsi Ballo secara berlebihan 

dapat menimbulkan efek yang biasanya membuat remaja seperti orang 

yang tidak sadarkan diri dan menyanyi di pinggir jalan. Akan tetapi, 

                                                             

10
 Arman (16 Tahun), Pelajar, Wawancara  24 September 2021.                                          
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dengan efek yang ditimbulkan dari meminum Ballo memiliki sisi positif 

seperti tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dan sekolahnya 

juga tidak terhambat. 

C. Bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan remaja yang 

meminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba 

Budaya minum-minuman keras memang sudah ada sejak dulu,  ada 

yang beranggapan bahwa minuman beralkohol itu tidak menjadi masalah jika 

dimunum sedikit. Jika, dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum-minuman 

keras ini banyak menimbulkan masalah seperti misalnya perkelahian, 

ketidaknyamanan orang yang tinggal disekitarnya.  

1.  Perkelahian  

Perkelahian yang dilakukan oleh remaja di Desa Anrang Kecamatan 

Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba yaitu perkelahian kecil-kecilan semacam 

saling mengejek satu sama lain dan saling tersinggung. Akan tetapi, keesokan 

harinya mereka saling menegur tanpa mengingat kembali kejadian 

sebelumnya. 

Berdasarkan pernyataan narasumber yaitu Bapak Bahtiar S. Sos  

mengatakan bahwa: 

“Sudah lama ada peminum Ballo di kampung dari dulu itu, tidak 

pernah merusak kalau sudah minum amanji, rata-rata remaja 

dikampung peminum semua tapi tidak pernahji buat kerusuhan yang 

bagaimana sekali di kampung,  menurutku Ballo itu kan pelanggaran 

kita selaku pemerintah Desa melarang cuman anak-anak biasa tidak 

sadar diri jadi kita menganggap yang penting jangan bikin rusuh 

setelah minum karena kalau mau diberhentikan susah yang jelas tidak 

adaji konflik setelah minum tapi tetap dilarang, tidak ada kasus sudah 



61 

 

 

merusak fasilitas umum, kalau bertengkar-bertengkar kecil sesama 

peminum pernah tapi besoknya akur ji lagi tidak adaji yang sampai 

kekerasan atau main fisik, tidak bisaki beri sanksi sama peminum 

Ballo karna bukanki petugas cuman bentuk teguran ji yang di kasikan 

ki, keamanan itu  ada khusus polisi disuatu Desa ada juga tentara 

Babimnas dengan Babinsa namanya kalau ada kejadian itu Babinsa 

sama Babimnas yang turun langsung tangani kalau tidak bisa saya 

tangani sendiri cuman disini orang-orang yang minum tidak pernahji 

buat kerusuhan, kalau misal anak saya yang minum Ballo saya larang 

tapi anak-anak sekarang itu takutji kalau dirumah kalau keluarmi 

ketemu teman-temannya saling mempengaruhimi.”
11

 

2. Ketidaknyaman Masyarakat 

Remaja yang mengonsumsi Ballo di Desa Anrang Kecamatan Rilau 

Ale’ Kabupaten Bulukumba membuat masyarakat merasa tidak nyaman 

karena sebagian remaja yang telah mengonsumsi Ballo seperti ugal-ugalan 

dijalan, menyanyi dengan nada yang kurang jelas sambil memukul bamboo 

sehingga masyarakat sekitar merasa terganggu karena ulah dari remaja 

tersebut. 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Ibu Herawati 

mengatakan bahwa: 

“Tanggapan saya itu belum pantas karena masih dibawa umur lagian 

orang tua juga seharusnya tidak usahmi minum Ballo karena anak-

anak juga sebagian na lihat dari orang yang lebih tua lagian tidak adaji 

baiknya tidak adaji untungnya malahan merugikan diri sendiriji juga 

tapi kalau sudah minum itu tidak adaji kekacauan yang bagaimana 

sekali na bikin palingan ribut-ributji menyanyi atau pulang balik naik 

motor biasa juga langsung pulangji dirumahnya tidur tapi kita juga 

sebagai masyarakat merasa tergangguki kalau mau maki tidur baru 

masih ribut-ributki, kalau anakku minum ku marahi dinasehati baik-

baik juga tapi dipukul juga tidak apa-apa kalau untuk kebaikanji lagian 

begitu tidak adaji untungnya tidak adaji bagusnya, biasa orang bilang 

na ambil obatji kan kalau satu atau dua gelas namanya obatji tapi kalau 

sampai teler itu bukanmi obat sebagian begitu sebagian juga tidak, 

                                                             

11
 Bahtiar, S.Sos (47 Tahun), Kepala Desa, Wawancara 25 September 2021.                     
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kebiasaannya memang orang kampung tapi ada ji yang ambil obatki 

kalau misal capek pulang kerja dari kebun minum satu atau dua gelas 

penghilang capek, tidak pernah pa juga dengar atau dapat orang yang 

sudah minum dikampung baru buatki kerusuhan atau mengamuk-

mengamuk paling itu kalau sudah minum bicara sembarang ji tapi 

tidak adaji peduliki, kalau disini tidakji na mabuk-mabuk orang kalau 

ada pesta, memang banyak peminum tapi tidak sampai minumji di 

tempat pesta atau acara.”
12

   

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini Ibu Salma 

mengatakan bahwa: 

“Itu kulihat anak-anak sekarang na jadikan hobby cuman itu kalau 

misalnya masih umur dini kayaknya tidak pantas pi untuk na kenal itu 

Ballo tapi mau bagaimanami na disini orang kulihat rata-rata minumki, 

karna tidak ada orang tua itu dukung anaknya begitu tapi bagaimanami 

kalau lingkungan sekitarnya rata-rata peminum pasti ikut-ikutmi juga 

minum karena kalau tidak minum biasa di ejek-ejekmi sama temannya 

atau tidak dimusuhiki jadi itu anak-anak kulihat berawal dari ikuikutan 

ji sampainya terjerumusmi minum terus, tidak ditauki ka tidak bisa juga 

24 jam orang tuanya awasi anaknya, saranku saya kalau masih umur 

dini atau remaja kalau bisa janganmi dulu karna artinya itu masa 

depannya masih panjang masih luas supaya bisa dulu na fokuskan 

dirinya belajar sedangkan itu yang sudah terlanjur yang orang-orang tua 

biasa susah mi untuk na rubah karena kalau kebiasaanya mi minum 

sampainya tua susahmi na rubah sampai punya anak, mau ditegur 

anaknya susah juga kalau orang tuanya begitu jadi itu bilang 

sebelumnya itu yang masih mudah ka masih panjangji perjalanannya 

dia mending janganmi dulu lebih baik dihindari, masalah itu sebenarnya 

iya tapi mau di apa kalau terlanjur biar juga orang tua masalahji 

sebenarnya tapi kalau hobbynyami karna dari kebiasaan ji, di tegur tapi 

kita hanya bisa menegur mau mendengar atau tidaknya tergantung 

mami dari dia yang penting sudah ditegur karna dia juga sudah tau 

kalau itu tidak baik tapi kalau masih na lakukan, biasa di tegur biasa 

juga di kasi sanksi kalau bikin masalah diluar baru kelewatan caranya 

na tidak bisa diatasi sama kepala desa atau masyarakat sekitar di lapor 

ke Babimnas ki sama Babinsa, kalau misal anakku ku tegurki susahmi 

juga mau dipukul kalau besarmi berusaha saja terus untuk memberi 

peringatan.”
13

 

                                                             

12
 Herawati (35 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 25 September 2021.                 

13
 Salma (42 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 25 September 2021.                     
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Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini bapak H. Junaid 

mengatakan bahwa: 

“Disini dikampung banyak sekali peminum tapi kita juga masyarakat 

biasa jaki tidak bisaki terlalu tegur bagaimana orang-orang yang minum 

jangan sampai kita mauji dilihat kebaikannya baru tersinggungki 

masalahji lagi timbul, disini rata-rata remaja yang minum itu karena 

lingkungan sekitarji teman-temannya yang na temani suka semua 

minum jadi dia ikut-ikutan mi juga minum kan ditaumi kalau remaja 

biasa mau dibilang kalau sama semuami teman-temannya, pernah ja 

tegur satu kali itu remaja yang suka minum tapi kubawa bercanda 

caraku menegur biar tidak tersinggung cuman dibelakang kulihat itu 

masih nalakukanji susah memang mau berubah kalau teman-temannya 

peminum semua baru kalau sudah minum itu tidak buat kekacauan 

bagaimanaji palingan itu ribut-ribut ji menyanyi atau bahkan kulihat 

main gameki tapi kalau menyanyimi baru besar suaranya kita juga 

terganggu maki karna jam istirahattami mau maki tidur.”
14

 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini bapak H. Mulyadi 

mengatakan bahwa: 

 “Banyak disini remaja peminum Ballo tapi kita sebagai masyarakat 

mau bagaimana na mauki melarang biasa kita jadi beban yang lebih 

baiknya itu petugas yang turun tangan karena kita ini orang dikampung 

dijaga juga hubunganta jangan sampai melarangki tidak na dengarji 

juga malah kitaji yang dapat resikonya karena peminum itu kalau 

telermi cepat sekali tersinggung biar niatta baik ji sekedar 

mengingatkan tapi kalau tersinggungmi tidak ditaumi apa yang 

terjadi.”
15

  

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini bapak Syafaruddin 

mengatakan bahwa: 

“Saya ada anakku satu laki-laki baru masuk SMP ku kasi masuk 

pesantren karena kulihat anak-anak atau remaja dikampung rata-rata 

minum Ballo semua itu kutakutkan nanti kalau tidak masuk pesantren 

anakku bakalan na lakukan juga karena kita ini orang tua tidak bisaki 

awasi anakta 24 jam sudah ditaumi pergaulan sekarang kalau orang 

                                                             

14
 H. Junaid (65 Tahun), Masyarakat, Wawancara 26 September 2021.                             

15
 H. Mulyadi (57 Tahun),  Masyarakat, Wawancara 26 September 2021.                            
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minum na temani berteman pasti nanti minum juga karena tidak mau 

diejek atau apa kalau tidak minumki, memang sudahka tegur satu kali 

remaja yang suka minum kebetulan itu kumpul-kumpul di pinggir 

jalan terus mauka ke mesjid sholat magrib jdi sekalian ku tanya-tanya 

mi tentang itu minum Ballo tapi begitumi responnya ma iye saja tapi 

masih nalakukan padahal itu natauji dampaknya bagi kesehatannya dan 

natauji juga bilang haram hukumnya itu kalau minumki Ballo tapi 

masih nalakukan ji, begitumi kalau remaja kayak merasa bangga 

mungkin kalau minum Ballo karna dibilangmi nakal atau apa, cuman 

kalau sudah minum tidak pernahji ada ku dengar buat kekacauan yang 

bagaimana sekali palingan itu ku dengar baku ejek-ejekji sampainya 

ada tersinggung tapi besoknya bertemanji lagi.”
16

 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini ibu Linda 

mengatakan bahwa: 

   “Tidak baik untuk kesehatan itu, merusak suasana kalau malam karena 

kalau sudah minum rata-rata itu pergi balap-balap pulang balik di jalan 

atau menyanyi jadi ributki kita juga baru mau istirahat merasa 

tergangguki cuman kalau kekacauan bagaimana sekali tidak pernahji 

ada, tapi begitu memang kalau orang tua cerai itu anak jadi sasaran 

dampaknya ke anak ki biar mami kita sudah maki tegurki kasi nasehat 

tapi kan ditaumi kalau remaja masih bagaimana cara berfikirnya.”
17

 
 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini ibu Sunarti 

mengatakan bahwa: 

“Itu kulihat remaja yang suka minum rajin semuaji kemesjid biasa sholat 

magrib tapi masih na lakukan itu minum Ballo karena lingkungannya 

pergaulannya rata-rata orang suka minum jadi susah memang mau 

dihindari kalau temanta semua peminum, saya pernahja dapatkan satu kali 

anakku waktu minum kutanya baik-baik bilang apa masalahnu tapi ituji na 

bilang tidakji ka tidak baik juga itu kalau minum temanta baru kita tidak 

na bilangi jaki laki-laki bede, ku nasehatiji kutegur baik-baik tapi tidak 

bisaka juga awasi 24 jam cuman kalau sudah minum tidak pernahji buat 

kekacauan paling biasa cepatji pulang tidur.”
18

 

3. Kesehatan  

                                                             

 
16

 Syafaruddin (51 Tahun),  Masyarakat, Wawancara 26 September 2021.                         

     
17

 Linda (33 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 27 September 2021.                       
18

 Sunarti (38 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 27 September 2021.                       
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Mabuk minuman keras dapat membahayakan keselamatan diri, 

termasuk kepala berkunang-kunang, bicara melantur, kehilangan koordinasi 

anggota tubuh, diare, muntah, buruknya kerja akal sehat dan kontrol diri, atau 

bahkan hilang ingatan atau kesadaran. 

 
 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini ibu Nurung 

mengatakan bahwa: 

“Remaja disini rata-rata peminum bukan bilang remajaji tapi orang-orang 

tua juga, ada cucuku tinggal di tantenya suka minum juga gara-gara cerai 

orang tuanya, pas awal-awal pisah itu orang tuanya ikut-ikutan mi pergi 

minum sampainya keterusan tapi tidak pernahji bkin kerusuhan kalau 

sudah minum Cuman itu dampaknya bagi kesehatannya tpi maumi diapa 

juga biarki sudah tegur bagaimana kalau tidak berubah-berubah karena 

lingkungannya mi juga orang-orang minum na temani.”
19

 
 
 

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa remaja yang mengkonsumsi Ballo itu berawal dari faktor 

lingkungan yang ada disekitarnya dan masalah keluarga yang tidak dapat 

dinasehati karena bagaimanapun kita menasehati seseorang kalau memang 

bukan kemauan dari diri sendiri untuk berubah maka tidak akan bisa 

meninggalkan kebiasaannya seperti mengkonsumsi Ballo. 

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam hal ini bapak Rudi 

mengatakan bahwa: 

“Hampir sepuluh tahun menjadi Pasara’ Ballo, kadang-kadang ada 

pembeli kadang tidak ada, kalau satu jergen 5 liter 25 ribu atau 20 ribu, 

tidak ada pelanggan tetap, yang beli orang tua dan remaja cuman kalau 

                                                             

19
 Nurung (60 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara 27 September 2021.                      
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remaja yang datang beli sering ji saya nasehati bilang tidak apa-apaji 

minum asal sedikit karena kalau sedikit itu obatji janganmi berlebihan, 

pembuatannya itu lama ada satu bulan lebih atau dua bulan baru bisa di 

ambil kalau jadimi airnya di sadapmi, bukan kebunku sendiri tapi 

kebunnya orang  biasa ku kasi pembeli gula  seratus atau dua ratus bahkan 

sampai tiga ratus kalau kudapat ki airnya jadi kalau tidak ada pembeli 

rugika, kadang-kadang di dapat airnya kadang-kadang juga tidak di dapat, 

tidak ada orang pernah buat kekacauan kalau sudah minum, sambil kerja 

di pabrik karet, gajiku di sana dua juta lebih satu bulan, istriku kerja kebun 

karet menderes, empat anakku satu perempuan tiga laki-laki, tidak minum 

anakku ku larang tapi memang dia sendiri tidak mau minum, kalau na 

bilang orang haram yah haram tapi bagi saya tidak kecuali pergi mencuri 

itu haram, kalau menurutku saya obatji itu Ballo sedangkan remaja yang 

minum di sini ku batasi kalau ku lihatmi lain-lain mukanya kusuruh mi 

pulang, karna tidak kubiarkan besar-besar suara disini, ku kasi minum 

orang-orang disini tapi kupilih-pilih tidak sembarang orang ku biarkan 

minum disini, saya tidak pernah sekolah karena pengembala sapika dulu 

masih kecilka na meninggalmi orang tuaku baru banyak kuda sama kerbau 

jadi siapa mau sekolah siapa mau pelihara itu kuda sama kerbau.”
20

  
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penjual 

Ballo memasarkan kepada orang tua maupun remaja. Akan tetapi, penjual 

Ballo tetap memberikan nasehat pada konsumennya terutama remaja untuk 

tidak berlebihan dalam mengkonsumsi Ballo. Karena, dia menganggap 

bahwa Ballo yang dikonsumsi secara tidak berlebihan itu hanya obat.  

D. Pandangan Islam terhadap peminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 

Dalam pandangan Islam telah diketahui bahwa orang-orang yang 

mengkonsumsi Ballo (khamar) sangat diharamkan dalam agama. Menurut 

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab Minjahul Muslim, hukuman 

peminum Khamar adalah dengan dicambuk 80 kali pada bagian punggungnya. 

                                                             

20
 Rudi (57 Tahun), Penjual Ballo, Wawancara 26 September 2021.                     
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Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bagi para 

pelanggar larangan minuman Khamar.
21

 

Bahaya Khamar bagi kesehatan sudah banyak diketahui orang-orang 

apalagi jika mengkonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan 

gangguan pada kesehatan. Walaupun begitu, masih banyak saja orang yang 

tidak menghiraukan berbagai dampak buruk minuman keras bagi kesehatan 

tubuh. Bahaya dari minuman keras bagi kesehatan perlu segera dihindari agar 

tidak menimbulkan penyakit.  

Adapun kerusakan yang ditimbulkan dari remaja yang mengkonsumsi 

Ballo yaitu memang membawa pada kerusakan contohnya seperti  keributan 

kecil yang masih bisa diatasi oleh pemerintah setempat dan berdampak juga 

pada kesehatan remaja yang mengkonsumsi Ballo. Selain itu, kerusakan 

lainnya juga dilakukan oleh remaja setelah mengkonsumsi Ballo seperti 

balapan liar yang mengganggu ketenangan masyarakat. Berikut ini beberapa 

ayat yang menjelaskan tentang Khamar yaitu: 

4. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah/(5): 90  yang berbunyi:  

                      

                 

 

                                                             

21
https://www.republika.co.id/berita/qi42vy366/hukuman-bagi-peminum-khamar-dalam-

islam 
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Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) Khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan”. (Qs. Al-Maidah/(5): 90)
22

 

 

5. Q.S. An Nisaa/(4): 43 

                       

                          

                     

                       

     

 

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu 

dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, 

(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali 

sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang 

dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah 

menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka 

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan 

tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha pema'af lagi Maha 

Pengampun”.(Qs. An-Nisa/(4): 43)
23

 

                                                             

22
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 2002), h.163                                                                                                                            

          

 

23
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha 

Putra, 2002), h.110 
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6. Q.S. Al Baqarah/(2): 219 

 

                          

                    

                    

 

 

 

 

Terjemahnya :  

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir. (Qs. Al-Baqarah/(2): 219)
24

 

 Berdasarkan ayat diatas yang di jelaskan dalam Al-Qur’an dapat 

disimpulkan bahwa  mengkonsumsi Ballo adalah perbuatan syaitan dan 

ketika dalam keadaan mabuk jangan sesekali untuk melaksanakan ibadah 

sholat. Kemudian dijelaskan juga tentang Khamar  bahwasanya  terdapat 

dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi, dosa 

keduanya lebih besar dari manfaat yang dirasakan oleh setiap manusia.  

                                                             

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha               

Putra, 2002), h.43 
24
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     BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi Ballo (Khamar) di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :  

1) faktor lingkungan 

2) faktor keluarga 

2. Bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ditimbulkan remaja yang 

meminum Ballo (Khamar) di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten 

Bulukumba memiliki dampak yang dapat memicu perkelahian, ketidak 

nyamanan orang disekitar dan berdampak pada kesehatan rohani. 

3. Pandangan Islam terhadap peminum Ballo (Khamar) menurut Syaikh Abu 

Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab Minjahul Muslim, hukuman peminum 

Khamar adalah dengan dicambuk 80 kali pada bagian punggungnya dan 

hukumnya meminum Khamar itu haram. Berbeda dengan yang ada di Desa 

Anrang Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba bahwa remaja atau 

masyarakat masih saja mengkonsumsi Ballo (Khamar).  
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B. Implikasi 

1. Faktor lingkungan  

Pendidikan agama sejak dini lebih ditingkatkan, mengingat pergaulan 

yang semakin bebas dan pengaruh teknologi yang semakin bebas dan 

komunikasi yang semakin canggih. 

2. Faktor keluarga 

Pembinaan kehidupan rumah tangga, inti dari masyarakat yang madani 

dan berwawasan berawal dari keluarga yang berhasil dalam pembinaan. 

Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan pemahaman secara 

berkelanjutan agar lebih memahami peran dalam membina rumah tangga 

dan menjalin komunikasi yang kontrukstif dengan anak-anak, memberikan 

teladan yang baik dan memberikan pemahaman khususnya tentang bahaya 

minuman keras. 

3. Kepada pemerintah Daerah untuk menertibkan perda kepada penduduk 

terkait minuman keras dan kerja sama terhadap pihak sekolah, aparat 

Desa, dan masyarakat, setempat untuk mengadakan pembinaan khusus 

kepada remaja yang mengonsumsi Ballo (Khamar). 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Rifal, umur 17 tahun (pelajar) 

          Gambar 2. Wawancara dengan Rizky, umur 13 tahun (pelajar) 



 

 

 

      Gambar 3. Wawancara dengan Fahmi, umur 14 tahun (pelajar) 

 

 Gambar 4. Wawancara dengan Muhammad Amirullah, umur 14 tahun (pelajar) 



 

 

 

        Gambar 5. Wawancara dengan Arif, umur 14 tahun (pelajar) 

 

Gambar  6. Wawancara dengan Dirsan, umur 17 tahun (pelajar) 



 

 

   

Gambar  7. Wawancara dengan Afriansyah, umur 13 tahun (pelajar) 

 

       Gambar 8. Wawancara dengan Arman, umur 16 tahun (pelajar) 



 

 

 

Gambar 9. Wawancara dengan bapak Bahtiar S. Sos, umur 47 tahun (Kepala Desa Anrang) 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan ibu Herawati, umur 35 tahun (IRT/masyarakat) 

 



 

 

 

   Gambar 11. Wawancara dengan ibu Salma, umur 42 tahun (IRT/masyarakat) 

 

  Gambar 12. Wawancara dengan bapak Rudi, umur 57 tahun (Penjual  Ballo di 

Desa Anrang)  



 

 

 
Gambar 13. Wawancara dengan bapak H. Junaid, umur 65 tahun (Masyarakat di 

Desa Anrang) 
 
 

 
Gambar 14. Wawancara dengan bapak H. Mulyadi, umur 57 tahun (Masyarakat di Desa 

Anrang) 



 

 

 
Gambar 15. Wawancara dengan bapak Syafaruddin, umur 51 tahun (Masyarakat di Desa 

Anrang) 

 

 
Gambar 16. Wawancara dengan ibu Linda, umur 33 tahun (IRT/masyarakat) 

 



 

 

 
Gambar 17. Wawancara dengan ibu,umur 38 tahun (IRT/masyarakat) 

 

 
Gambar 18. Wawancara dengan ibu Nurung,umur 60 tahun (IRT/masyarakat) 
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DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Usia Status Pekerjaan 

1. Rifal  17 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

2.  Rizky   13 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

3.  Fahmi 14 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

4.  Muh. Amirullah 14 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

5. Arif 14 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

6. Dirsan 17 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

7. Afriansyah 13 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

8.  Arman  16 Tahun Pelajar Peminum 

Ballo 

 

9.  Bahtiar, S.Sos 47 Tahun Kepala Desa Petani 

10. Herawati 35 Tahun Masyarakat  Ibu Rumah 

Tangga 

11.  Salma  42 Tahun Masyarakat Ibu Rumah 

Tangga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  H. Junaid 65 Tahun Masyarakat Petani 

1   13. H   H. Mulyadi G   57 Tahun H   Masyarakat  U   Petani 

11  14. A   Syafaruddin Jf   51 Tahun Jh  Masyarakat U   Petani 

11  15.  LI  Linda H   33 Tahun Ju  Masyarakat H   Ibu Rumah 

Tangga 

66  16. S    Sunarti   Fy  38 Tahun H   Masyarakat a Ibu Rumah 

Tangga 

17  17. N   Nurung F     60 Tahun M   Masyarakat Tg  Ibu Rumah 

Tangga 

11  18. rU  Rudi  57   57 Tahun Jh   Penjual Ballo Buruh Pabrik 
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