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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

ً Ya Y Ye 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَْ

Contoh: 

َْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ  

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā‟ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ي يَ ر  : rama 

َْمََْ قِ : qila 

وْتََُ ًُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ٍُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :  ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

َُْ ا  najjainah :َ جَّ
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6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta‟muruna : ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 

ءَ  ٌْ َش  : َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
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yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ ٍْ َ Dinullah دِ  billah باِ الََّّ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٌْ  Hum fi rahmatillah هىَُْ  فِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama       : Ashar Umar 
Nim                     : 30100118094 
Jurusan                : Aqidah dan Filsafat Islam 
Judul                   : Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba Sebagai   Ruang 

Perjumpaan (Sebuah Perspektif Habitus Pierre Bourdieu) 
 
  Penelitian yang berjudul Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

Sebagai Ruang Perjumpaan (Sebuah Perspektif Habitus Pierre Bourdieu), 

mengangkat beberapa rumusan masalah ,antara lain: Pertama, bagaimana sejarah 

masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba? Kedua, bagaimana model habitus 

masyarakat di Masjid ICDT? dan ketiga, Apa faktor-faktor pembentuk Habitus 

masyarakat yang menjadi masjid Islamic Center sebagai ruang perjumpaan?.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan dengan 

menggunakan pendekatan fenomonologi dan pendekatan filosofis. Data-data dari 

riset ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, sedangakan dalam 

pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. 

 Penelitian ini menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu sebagai 

pisau analisis. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial atau 

kebiasaan individu atau kelompok yang dihasilkan melalui interaksi sosial. Maka 

hasil penelitian dan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan ada beberapa 

habitus masyarakat pada masjid tersebut diantaranya ialah: Pertama, sebagai 

tempat berdagang. Kedua, sebagai tempat perkuliahan. Keriga, tempat foto-foto 

atau rekrasi. Selain itu, Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba pada 

umumnya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam dan pusat kegiatan 

keagamaan di Bulukumba. Adapun faktor-faktor terbentuknya model habitus 

masyarakat ataupun pengunjung masjid tersebut di sebabkan oleh : Pertama, daya 

tarik dalam hal ini bangunan masjid yang megah dan lokasi yang terbuka serta 

desain arsitekturnya yang begitu indah sehingga membuat masyarakat ingin 

berkunjung ke masjid kebanggan Bulukumba tersebut. Kedua, faktor ekonomi, 

dimana Habitus masyarakat yang memilih berdagang di Masjid Islamic Center 

Dato Tiro di dasari faktor ekonomi atau untuk memenuhi kelangsungan hidup dan 

keluarganya .Apa yang di temukan atau terjadi dilapangan tidaklah mengurangi 

fungsi masjid yang pada umumnya tapi hal ini justru membuat masjid turut 

berperang penting dalam berbagai sektor. 

 Implikasi dari penelitian ini diharapkan masjid-masjid yang ada saat ini 

bisa berperan penting di berbagai sektor baik itu dalam hal transformasi ilmu 

pengetahuan dalam hal ini sebagai tempat perkuliahan ,tempat berdagang dan lain 

sebagainya tanpa menghilangkan fungsi utama masjid yaitu tempat peribadatan 

atau melakukan kegiatan-kegiatan agama lainnya seperti yang sampai saat ini 

telah dilakukan oleh pengurus pada Masjid Islamic Center Bulukumba. 

 

Kata Kunci: Masjid, Habitus, Masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia ialah negara yang terkenal dengan keanekaragamannya 

baik itu dari segi etnis/ras, budaya, dan tidak terkecuali agama itu sendiri. Adapun 

agama yang diakui seperti agama Islam, Kristen, Budha dan lain sebagainya. 

Untuk di negara Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 

yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di negara tersebut. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya bangunan yang biasa disebut oleh umat Islam dengan 

masjid. Tidak sulit kiranya ketika kita mencari sebuah masjid di negara yang 

mayoritas Islam karena bisa dipastikan disetiap wilayah sudah pasti memiliki 

sebuah masjid dengan jumlah yang terbilang banyak seperti yang ada di 

Kabupaten Bulukumba atau daerah yang sering dijuluki dengan sebutan Butta 

Panrita Lopi yang terkenal dengan Masjid Islamic Center Dato Tiro. 

 Sejarah Islam telah diuraikan bahwa salah satu langkah penting Rasulullah 

saw. Dalam membangun peradaban Islam adalah mendirikan masjid. Ketika 

beliau hijrah ke Madinah, beliau singgah di perkampungan Quba‟, pada wilayah 

itulah Rasulullah saw. membangun Masjid Quba‟ untuk mempersatukan 

penduduk Quba‟ sekaligus menjadikan masjid sebagai simbol peradaban. Pada 

saat Rasulullah sampai di Madinah, hal pertama yang dilakukan beliau adalah 

mendirikan masjid Al-Nabawi sebagai pusat pemerintahan negara Madinah 

sekaligus sebagai pusat aktivitas peradaban baru. Fungsi masjid pada saat itu 

sangat   holistik, karena juga sebagai pusat aktivitas pendidikan, pengadilan, dan 

pemerintahan.
1

                                                           
 

1
 Andi Aderus, Sejarah & Peradaban Islam (Cet.I; Makassar: Penerbit Syahadah, 2017), 

h.106-107. 
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 Hakikat dari kehadiran masjid pada hakikatnya sangatlah penting bagi 

umat Islam, selain itu dijelaskan bahwa masjid dibangun atas prinsip takwa dan 

iman kepada Tuhan yang Maha Esa yakni Allah swt. Seperti diketahui bersama 

bahwa masjid memiliki peran sangat penting dalam hal pusat pembinaan jamaah 

dan orang-orang Islam di berbagai bidang.
2
 Sebagaimana firman Allah swt. yang 

terdapat pada QS Al-Jin/72:18, di bawah ini: 

دًاََۖ َِا ح 
َاّلَّٰ ع  َت دْعُوْاَي  َِف لا 

َلِِلّٰ سٰجِد   ً َانْ ٌَّ ا   ٨١َوَّ

Terjemahnya: 

  Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka 

janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.
3
 

  Tafsiran penggalan ayat yang telah disajikan sebelumnya ialah Allah swt. 

sudah memberikan tubuh pada setiap manusia selaku suatu anugerah yang luar 

biasa. Oleh karenanya, kita wajib mempergunakannya untuk menyembah pada 

sesuatu yang kita kenal sebagai Tuhan yakni Allah swt. Terdapat pula yang 

menguasai ayat tersebut dalam artian pergunakanlah masjid selaku pusat aktivitas 

untuk menyembah serta beribadah pada sang pencipta yakni Allah swt. Perihal 

seperti ini Rasulullah memberi peringatan supaya masjid itu tidak dipergunakan 

untuk sarana tempat jual beli ataupun mencari sesuatu (barang) yang hilang.
4
 

 Penduduk Indonesia kebanyakan beragama Islam, dimana masjid 

merupakan wadah serta titik episentrum peribadatan dan budaya umat Islam yang 

berada di sekitarnya. Bangunan yang memiliki saham yang cukup besar di dalam 

pembentukan citra budaya bangsa. Masjid didirikan dari ajaran yang termuat 

ataupun tertuang pada kitab suci Al-Qur‟an dan Al-Hadis. Tetapi demikian, 

                                                           
 2Moh. E Ayub, dkk. Manajemen Masjid, (Cet.I Jakarta: Gema Insani, 1996), h.13. 

 3Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: al-Mizan, 2012), h.574. 

 4M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an 
,Vol.XIV (Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.387-388. 
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keduanya tidak berisi peraturan melimpah pengungkapan wujud dari bangunan 

masjid, sehingga perihal ini mendorong kepada kreativitas bagi kita buat 

mengungkapkannya senafas dengan ajaran agama Islam yang bersangkutan.
5
 

 Perkembangan zaman saat ini yang semakin ke sini semakin canggih saja 

yang mana sering disebut dengan zaman modern. Pada zaman modern ini segala 

sesuatu diperbaharui tanpa terkecuali salah satunya adalah bangunan masjid. 

Masjid–masjid yang ada sampai sekarang khususnya di Kabupaten Bulukumba itu 

memiliki bentuk atau desain arsitektur yang semakin megah baik itu dari segi 

corak warnanya, gaya bangunannya dan lain sebagainya. Hal tersebut seakan 

merespon zaman yang kita sebut dengan zaman modern. Pada dasarnya selain hal 

tersebut masjid kini dijadikan ruang perjumpaan karena adanya kafe-kafe maupun 

pedagang di sekitar masjid. Tentunya ini meningkatkan hasrat masyrakat untuk 

berkunjung ke masjid baik itu untuk melakukan peribadatan, hanya sekedar 

mengabadikan momen di masjid tersebut dengan cara berfoto dengan background 

masjid ataupun hanya untuk berkumpul untuk melakukan intereksi sosial antara 

sesama masyarakat dengan menjadikan masjid sebagai ruang perjumpaan. 

 Pada umumnya masjid dimaksudkan sebagai tempat salat fardu, lima kali 

sehari semalam. Tidak hanya sebagai tempat salat fardu pula, juga dimaksudkan 

sebagai tempat pembelajaran serta pengajaran paling utama hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah keagamaan. Dahulu di Negara kita tercinta Indonesia pada zaman 

penjajahan fungsi masjid didorong sebagai pusat ibadah semata. Setelah zaman 

kemerdekaan dan zaman orde baru fungsi sebagai pusat kebudayaan mulai 

muncul.
6
 

                                                           
5Zein M. Wiryoprawiro, Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur (Cet I; Surabaya: 

PT. Bina Ilmu,1986), h.3-4. 

 6Zein M. Wiryoprawiro, Perkembangan Arsitektur Masjid di Jawa Timur, h.155-156. 
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 Peneliti melihat bahwa masjid-masjid sampai pada saat ini tidak hanya 

identik dengan hal peribadatan ataupun kegiatan keagamaan lainnya baik itu 

pembinaan majelis taklim,pengajaran untuk TPA ataupun kegiatan keagamaan 

lainnya. Tetapi selain itu, masjid yang ada pada saat ini seringkali dikelilingi oleh 

kafe-kafe dan para pedagang di lingkungan masjid sehingga hal ini kemudian 

membuat masjid dijadikan sebagai ruang perjumpaan oleh masyarakat salah satu 

contohnya yang kini terjadi pada Masjid Islamic Center Dato Tiro di Kabupaten 

Bulukumba. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa masyarakat atau pengunjung 

memandang Masjid Islamic Center Dato Tiro sebagai sarana yang efektif baik 

untuk kegiatan sosial, agama, maupun kegiatan pendidikan. 

 Ada banyak perihal yang bisa dipelajari dari suatu masjid, baik segi 

bangunannya yang begitu megah serta memiliki model arsitektur bangunan yang 

sangat identik dengan corak Islam. Aktivitas ataupun kegiatannya yang ada di 

masjid juga identik dengan agama Islam. Masjid ICDT Bulukumba yang kini 

kehadirannya mendadak membuat masyarakat berbondong-bondong untuk datang 

ke masjid yang terletak di daerah Bulukumba. Masjid tersebut telah viral dan jadi 

topik pembicaraan karena merupakan bukti nyata sebagai kota yang saat ini 

progres dalam hal pembangunan. Semenjak adanya Masjid ICDT membuat objek-

objek wisata lain yang ada pada Kabupaten Bulukumba tersaingi dalam hal 

ketenaran padahal banyak tempat wisata telah lebih jauh ada sebelum adanya 

masjid tersebut. Hal tersebut membuat banyak masyarakat dari berbagai wilayah 

baik itu golongan anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia juga ikut berkunjung 

ke masjid itu.
7
 

                                                           
 7Rida Mardia, “Perubahan Fungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi 

Wisata Di Kota.Bulukumba”, Skripsi (Makassar : Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2017), 

h.6. 
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 Beberapa kafe-kafe atau pedagang di sekitaran masjid Islamic Center Dato 

Tiro memicu timbulnya kegiatan-kegiatan sosial ataupun perkumpulan lainnya 

yang dilakukan masyarakat baik itu sekedar berkunjung tanpa melakukan 

peribadatan di masjid. Secara tidak sadar maka terjadi interaksi sosial ataupun 

sosialisasi antara pengunjung hal ini di dukung oleh pengunjung yang terus 

menerus berdatangan ke masjid tersebut. Perubahan ke fungsi sosial dalam hal ini 

sebagai ruang perjumpaan sangatlah tampak pada saat ini karena interaksi sosial 

yang di lakukan masyarakat secara terus menerus maka akan mengakibatkan 

terjadinya kohesi sosial dan menciptakan apa yang disebut dengan habitus. 

 Habitus adalah teori yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdiue tokoh filsuf 

barat yang berasal dari Prancis. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang 

dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Secara dialektis habitus 

adalah produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Habitus diperoleh sebagai 

akibat dari di tempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Jadi, 

Habitus bervariasi tergantung pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut, tidak 

semua orang memiliki habitus yang sama. Namun mereka yang menempati posisi 

sama di dunia cenderung memiliki habitus yang sama. Menurut Bourdieu, 

lingkungan sosial membawah pengaruh yang besar terhadap terciptanya habitus.
8
 

 Dalam sumber lain dijelaskan bahwa habitus adalah satu kata bahasa latin 

yang mengacu kepada kondisi, penampakan atau situasi yang tipikal atau 

habitual,khususnya pada tubuh. Habitus juga diartikan sebagai sumber dari 

praksis objektif. Namun dia sendiri adalah serangkaian prinsip generatif subjektif 

yang diproduksi oleh pola objektif kehidupan sosial.
9
 Selain dari pada itu, 

                                                           
 8George Ritzer & Douglas J,Goodman, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teoti sosial Post Modern (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2009) h.581.  

 9Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (Cet.I; Yogyakarta:Kreasi 

Wacana,2004),h.107-120.  
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menurut hemat penulis habitus yaitu suatu kebiasaan seorang individu  atau 

kelompok yang di hasilkan melalui interaksi sosial. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, menarik perhatian penulis buat  

meneliti lebih jauh mengenai Masjid Islamic Center Dato Tiro yang di jadikan 

masyarakat sebagai ruang perjumpaan. Setelah itu penulis menuangkannya dalam 

sebuah artikel ilmiah berupa laporan penelitian dengan judul “Masjid Islamic 

Center Dato Tiro Bulukumba Sebagai Ruang Perjumpaan (Sebuah Perspektif 

Habitus Pierre Bourdieu”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Ada pula fokus riset dan deskripsi fokus yakni sebagai berikut: 

 1. Fokus Penelitian 

 Penelitian yang berjudul Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

Sebagai Ruang Perjumpaan (Sebuah Perspektif Habitus Pierre Bourdieu). Untuk 

riset kali ini fokus terhadap keberadaan atau sejarah singkat Masjid Islamic Center 

Dato Tiro yang dijadikan sebagai ruang perjumpaan dan fokus pada model habitus 

yang ada di Masjid Islamic Center Dato Tiro serta apa saja faktor pembentuk 

habitus masyarakat yang menjadikan Masjid Islamic Center sebagai ruang 

perjumpaan . 

 2. Deksripsi Fokus 

 Untuk menghindari kerancuan dalam mendefinisikan serta menguasai riset 

ini, sehingga peneliti hendak mendeskripsikan perihal fokus penelitian di atas, 

yaitu: 
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a. Sejarah singkat Masjid Islamic Center Dato Tiro 

 Masjid Islamic Center Dati Tiro pembangunannya dimulai dengan di 

letakkannya batu pertama oleh Gubernur Selawesi Selatan pada waktu itu yakni 

H. Zainal Basri Palaguna tepatnya pada era pemerintahan A. Patabai Pabokori 

sebagai bupati pada tahun 2002. Sampai pada akhir masa jabatan A. patabai 

Pabokori sebagai bupati, bangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

belum juga nampak pada waktu itu.  

 Pembangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro sempat mengalami 

masalah karena sempat berhenti proses pengerjaannya pada masa Bupati Andi 

Syukri Sappewali. Titik terang pembangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro 

barulah mengalami titik terang pada masa jabatan atau pemerintahan Bupati 

H.Zainuddin Hasan. Sehingga pada akhir  masa jabatannya juga pembangunan 

Masjid Islamic Center Dato Tiro telah rampung pada waktu itu. Adapun terkait 

pengambilan nama atau dalam menetapkan nama Masjid Islamic Center Dato Tiro 

itu merujuk pada ulama penyebar Islam yakni Dato Tiro dan juga berdasarkan 

masukan serta ide-ide tokoh masyarakat. 

b. Model Habitus Yang Ada di Masjid Islamic Center Dato Tiro 

 Masjid Islamic Center Dato Tiro adalah salah satu ikon kabupaten 

Bulukumba yang tekenal dengan kemegahan bangunnannya dan lokasinya pun 

tepat berada di tengah-tengah kota bulukumba. Dengan hal tersebut membuat 

masyarakat ingin berkunjung pada Masjid Islamic Center Dato Tiro, baik untuk 

melakukan peribadatan, kegiatan keagamaan lainnya, ataupun aktivitas sosial 

lainnya. Jika ingin ditelusuri lebih mendalam banyak bentuk kebiasaan yang 

terajdi pada Masjid Islamic Center seperti proses jual beli yang rutin dilakukan 
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maupun aktivitas mengabadikan momen bahkan perkuliahan yang sering kali di 

lakukan di masjid tersebut dan banyak lagi hal lainnya. 

b. Faktor pembentuk habitus masyarakat yang menjadikan Masjid Islamic sebagai 

ruang perjumpaang  

 Sama halnya dengan masjid pada umumnya Masjid Islamic Center Dato 

Tiro tentunya juga berfungsi sebagai tempat peribadatan ataupun hal-hal yang 

terkait dengan kegiatan keagamaan maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Jamaah 

dari Masjid Islamic Center Dato Tiro sendiri tidak hanya berasal dari masyarakat 

setempat tetapi juga berasal dari masyarakat dari berbagai daerah yang ingin 

berkunjung ke Bulukumba. Jika dilihat dari segi interaksi jamaah yang datang 

pada Masjid Islamic Center Dato Tiro pada umumnya terlihat terjalin sangatlah 

bagus karena tidak hanya terjadi interaksi jamaah yang hanya terbatas pada hal 

peribadatan tetapi banyak hal aktivitas lain yang mereka lakukan pada masjid itu 

baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang datang 

dari luar daerah. Segala bentuk aktivitas maupun kebiasaan yang terjadi di masjid 

tersebut pada dasarnya terbentuk karena ada hal yang mendasari hal yang 

demikian. 

C. Rumusan Masalah 

 Bersumber dari latar belakang, sehingga peneliti merumuskan rumusan 

masalah dalam riset ini, yakni: 

 1. Bagaimana sejarah Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba? 

 2. Bagaimana model habitus masyarakat yang menjadikan Masjid Islamic 

Center Dato Tiro sebagai ruang perjumpaan? 

 3. Apa faktor pembentuk habitus masyarakat yang menjadikan Masjid Islamic 

Center sebagai ruang perjumpaan? 
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D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ialah upaya memperoleh atau mendapatkan ataupun sesi 

mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan kasus yang hendak diteliti. 

Kajian pustaka pada hakikatnya bertujuan untuk membenarkan kalau masalah 

yang hendak diteliti serta akan dibahas belum ada yang melakukan riset terhadap 

permasalahan tersebut, maupun terdapat tetapi memiliki perbedaan dengan riset 

yang akan dilakukan peneliti berikutnya. Adapun karya ilmiah yang berkaitan 

serta jadi pedoman dalam riset ini, antara lain: 

 Pertama, Skripsi Hadi Wijaya (2017), dengan judul “Habitus Buruh (Studi 

Kasus Struktur Subjektif Keagamaan Buruh PT. Maya Muncar di Desa 

Kedungrejo,Kecamatan Muncar,Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam tulisannya 

membahas mengenai habitus buruh PT.Maya Muncar terbentuk tidak sepenuhnya 

saat terjadinya relasi industri antara buruh dan perusahaan, karena dalam 

kehidupan sehari-hari buruh tidak sepenuhnya menghabiskan waktu dalam 

hubungan kerja akan tetapi ada serangkaian aktivitas yang di kerjakan oleh buruh 

di luar pekerjaaannya, misalnya aktivitas keagamaan. 

 Kedua, Rida Mardia (2017), dengan judul skripsi “Perubahan Fungsi 

Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi Wisata di Kota Bulukumba”. 

Dalam tulisannya membahas mengenai pergeseran fungsi masjid sebagai destinasi 

wisata religi yang hakikatnya masjid berperan sebagai tempat peribadatan serta 

aktivitas keagamaan oleh umat Islam yang ada di Bulukumba serta mengulas 

mengenai faktor-faktor pemicu terbentuknya pergantian dalam perihal fungsi 

masjid ICDT. 

 Ketiga,Wandi Chandra (2018), dengan judul skripsi “Multifungsi Masjid 

Islamic Center Dato Tiro di Kabupaten Bulukumba (Suatu kajian dari fungsi 
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ritual ke fungsi sosial)”. Pada dasarnya tulisan Wandi Chandra membahas 

mengenai terjadinya multifungsi pada Masjid Islamic Center Dato Tiro, lain sisi 

selaku tempat peribadatan serta aktivitas keagamaan juga sekaligus telah menjadi 

sebagai destinasi wisata. 

 Dari berbagai buku ataupun karya ilmiah yang jadi bahan acuan dari 

penulis pada riset ini, penulis tidak menemukan buku maupun hasil riset yang 

mengulas secara rinci terhadap “Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

Sebagai Ruang Perjumpaan (Sebuah Perspektif Habitus Pierre Bourdieu)”. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

 1. Tujuan Riset 

  1). Untuk mengetahui sejarah Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

  2). Untuk mengetahui model habitus masyarakat yang menjadikan Masjid 

Islamic Center Dato Tiro sebagai ruang perjumpaan. 

  3). Untuk mengetahui faktor pembentuk habitus masyarakat yang 

menjadikan masjid ICDT sebagai ruang perjumpaan. 

 2. Kegunaan Riset 

  1). Kegunaan Teoritis 

   (1). Dapat meningkatkan wawasan mengenai Masjid Islamic Center Dato 

Tiro sebagai ruang perjumpaan bagi masyarakat dilihat dari perspektif teori 

habitus dari Pierre Bourdieu. Pada satu sisi juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih bagi perkembangan ilmu tentang habitus pada sebuah masjid, serta 

memberikan informasi tentang perkembangan arsitektur bangunan masjid di 

sebuah daerah. 
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   (2). Menambah pengalaman peneliti tentang masjid sebagai ruang 

perjumpaan dari segi perspektif teori habitus Pierre Bourdieu. 

2). Kegunaan Praktis 

   (1). Harap penelitian ini dapat berguna sebagai wacana yang dapat 

memberikan inspirasi baru. 

   (2). Hasil penelitian ini mampu memberikan referensi yang dapat di 

jadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam 

khususnya agar mampu mengetahui Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten 

Bulukumba sebagai ruang perjumpaan dari perspektif habitus Pierre Bourdie.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Masjid 

 1. Pengertian Masjid 

  Istilah masjid berasal dari bahasa arab, dari kata “sajadah, yasjudu, sajdan”. 

Kata “sajadah” artinya “membungkuk dengan khidmat, sujud, dan berlutut”. 

Untuk menunjukkan suatu tempat, kata “sajada” di ubah bentuknya menjadi 

“masjidan” artinya tempat sujud menyembah Allah swt. Dengan demikian, secara 

etimologi masjid merupaka suatu tempat (bangunan) yang fungsi utamanya 

adalah sebagai tempat salat bersujud menyembah Allah swt. 

  Istilah masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh Al-

Qur‟an. Pada ayat Al-Qur‟an disebutkan istilah masjid sebanyak dua puluh 

delapan kali. Menurut Moh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut , ada 

empat fungsi masjid yakni : pertama, fungsi teologis yaitu fungsi yang 

menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah swt. 

Kedua, fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa. Ketiga, 

fungsi etik, moral, dan sosial. Keempat, fungsi keilmuan dan pendidikan. Dalam 

pandangan Quraish Shihab, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat 

meletakkan dahi atau salat, tetapi tempat melakukan aktivitas yang mengandung 

makna kepatuhan kepada Allah swt, paling tidak tempat mendorong lahirnya 

aktivitas yang menghasilkan kepatuhan kepada Allah swt.
10

 

  Masjid dapat diartikan sebagai tempat di mana saja untuk bersembahyang 

orang muslim, seperti sabda Nabi Muhammad saw. :” Di manapun engkau-

                                                           
 10

Moh. Roqib, Dalam Abd Basid, Strategi dalam pengembangan Masjid bagi Generasi 

Muda (2009), h.3. 
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bersembahyang, tempat itulah masjid”.
11

 Masjid adalah institusi pertama yang 

dibangun Rasulullah saw. Pada periode Madinah, pendirian masjid pertama 

dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah adalah masjid 

Quba‟, suatu masjid yang di puji Allah karena sejak awal pendiriannya diniatkan 

untuk membina jama‟ah muttaqim (orang-orang bertaqwa) dan mutatahhirin 

(orang-orang suci).
12

 

 2. Komponen Masjid 

a. Kubah 

   Salah satu bagian kontruksi bangunan masjid yang muncul kemudian, 

berbentuk bulat atau setengah bulatan, dan berfungsi untuk menutup bangunan 

dasar yang berbentuk bundar atau bersegi banyak. Kubah pada masjid ada yang 

besar da nada yang kecil. Ada masjid yang hanya memiliki satu kubah dan ada 

pula yang memiliki beberapa kubah. Bentuknya ada yang bundar dan ada pula 

yang oval. 

b. Menara 

   Salah satu bangunan yang mendampingi bangunan suatu masjid. 

Penambahan menara bukan hanya sekedar menambah keanggungan dan 

keindahan bangunan masjid, tetapi berfungsi sebagai tempat mengumandangkan 

adzan yang dilakukan oleh muazain. Bangunan menara pada masjid diambil dari 

model yang telah digunakan pada bangunan-bangunan lama di Suriah dan 

Persiah. 

 

                                                           
 11 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 55. 

 12 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 78. 



14 
 

 
 

c. Mihrab 

   Suatu ruangan atau relung di dalam masjid yang terletak di depan sekali, 

berfungsi sebagai tempat imam dalam memimpin salat berjamaah dan sebagai 

petunjuk arah kiblat ke Masjidilharam di Mekah. Ukurannya ada yang kecil dan 

ada yang besar. Bentuknya di bagian depan juga bermacam-macam dan biasanya 

penuh dengan hiasan. 

d. Mimbar 

   Semula berarti tempat duduk yang agak di tinggikan dan diperuntukkan 

bagi Nabi Muhammad SAW di masjid Madinah jika beliau berkhotbah 

menghadap ke arah muslimin yang duduk bersaf-saf. 

e. Beduk 

   Beduk merupakan sejenis gendang besar yang panjang, terbuat dari pohon 

kayu pilihan dengan ukuran panjang 2 m atau lebih. Bentuknya silinder atau 

cembung sintesis. Mulutnya ada yang ditutupi selembar membrane pada satu sisi 

atau kedua sisinya dengan lembaran kulit.
13

 

   Hiasan-hiasan masjid di Indonesia juga beragam, yang terdiri atas ukiran 

dengan motif geometris dan kaligrafi. Bagian-bagian bidang tiang dihiasi dengan 

ukiran dengan motif ilmu ukur dan motif pelambang, bagian luar dinding ruangan 

mihrab tidak dibiarkan polos, ada yang menggunakan motif geometris, kaligrafi 

arab dan sebagainya.
14

 

 

 

                                                           
 13

 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 118-126. 

 14
 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 128. 
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 3. Peranan Masjid 

   Dari berbagai kejadian pengalaman yang terus berlangsung bisa dikatakan 

bahwa masjid bisa berperan sebagai: 

a. Pusat kegiatan umat Islam. Baik kegiatan sosial, pendidikan, politik, budaya, 

dakwah maupun kegiatan ekonomi. 

   Umat Islam sering memanfaatkan masjid sebagai pusat segala kegiatan. 

Kegiatan sosial yang sering diselenggarakan di masjid adalah kegiatan temu 

remaja Islam yang memebicarakan problem sosial yang dihadapi,  selain hal-hal 

yang menyangkut pendalaman masalah ibadah. Masjid dianggap sebagai tempat 

yang sakral, maka kegiatan sosialnya hanya terbatas pada kegaiatan ynag 

mendukung kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan keislaman. 

b. masjid sebagai lambang kebesaran Islam 

   Masjidil Haram dilambangkan sebagai pusat kebesaran Islam, dimana di 

dalamnya terdapat Ka‟bah sebagai kiblat umat Islam diseluruh dunia. 

c. Masjid sebagai pusat pengembangan ilmu 

   Para remaja yang sudah mulai memahami masa depannya, membentuk 

jamaahnya yaitu dengan membuat kartu jamaah masjid dengan memperhatikan 

ketentuan dasar yang ditetapkan dalam pedoman manajemen masjid. Setiap 

jamaah masjid memperoleh kartu jamaah masjid, maka perlu mengajukan 

permohonan kepada pengurus masjid dengan melampirkan kartu tanda penduduk 

dan kartu keluarga serta dilengkapi foto diri.
15
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Achmad Subianto, pedoman Manajemen Masjid, (Jakarta: ICMI Orsat Cempaka 

Putih/Fokkus Babinrohis Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim, 2014), h.10-11. 
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d. Masjid sebagai sumber aktivitas 

   Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW,terutama dalam 

periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat 

ibadah yang bersifat khusus, seperti salat tetapi juga mempunyai peran sebagai 

berikut: 

 1). Dalam keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau 

bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari 

kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid. 

 2). Kelender Islam yaitu tahun hijriyah dimulai dengan pendirian masjid yng 

pertama, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun Hijriyah 

selanjunya jatuh pada tanggal 1 Muharram. 

 3). Di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. 

Pada kurun pertama atau periode Makkiyah, Nabi Muhammad SAW. 

Mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode 

Madiniyah, Rasulullah SAW, menandai tapal batas itu dengan medirikan 

masjid. 

 4). Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin 

dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah SWT. 

 5). Masjid didirikan oleh orang-orang takwa secara bergotong royong untuk 

kemaslahatan bersama.
16

 

e. Masjid dalam arus informasi modern 

  Jika ditinjaun dengan lebih kritis, terlihat peranan masjid mulai tergeser 

dari kedudukan semula, yakni masjid sebagai tiang utama agama Islam, sebagai 

                                                           
 16Moh. E Ayyub, dkk. Manajemen Masjid, h. 10. 
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sarana utama untuk mengaplikasikan risalah agama, dan masjid sebagai institusi 

yang paling berkompeten dalam menentukan tegak dan semaraknya agama Islam, 

di masjidlah umat Islam bersujud mendekatkan diri kepada sang Khalik. Di 

masjid pula berpusat segala masalah yang mempunyai relevansi dengan hidup dan 

kehidupan umat Islam.
17

 

 4. Fungsi Masjid 

   Masjid di Indonesia masih berperan dan berfungsi seperti yang diajarkan 

Rasulullah SAW, yaitu sebagai tempat penyebaran dan pendidikan Islam. Namun 

di Singapura ada masjid yang berubah fungsi, berperan sebagai tempat wisata. 

Masjid tersebut dikunjungi oleh para wisatawan yang berpakaian celana pendek 

atau berbaju mini. Ini menandakan bahwa memang ada masjid yang sudah 

berubah peranannya sebagai penarik wisata.
18

 

  Umat Islam sering memanfaatkan masjid sebagai pusat segala kegiatan. 

Kegiatan sosial yang serig diselenggarakan di masjid adalah kegiatan temu remaja 

Islam yang membicarakan problem sosial yang dihadapi, selain hal-hal yang 

menyangkut pendalaman masalah ibadah. Masjid dianggap sebagai tempat yang 

sakral, maka kegiatan sosialnya hanya terbatas pada kegiatan yang mendukung 

kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan keislaman.
19

 

  Dari masjid bisa diajarkan tentang perlunya hidup berdisiplin, tepat waktu, 

kebersamaan (berjamaah) dan peingkatan pengetahuan. Banyak pula masjid yang 

dimakmurkan dengan pengajian-pengajian, misalnya setiap ba‟dah magrib di 

makmurkan dengan pengajian jamaah, pengajian anak-anak, remaja dan 
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 Moh. E Ayyub, dkk. Manajemen Masjid, h. 13-14. 

 18
 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 129-130. 

 19
Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 130. 
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sebagainya, sehingga masjid berperan sebgai pusat pengembangan sumber daya 

umat Islam.
20

 

  Fungsi masjid selain digunakan untuk tempat melakukan salat lima waktu, 

salat jum‟at, salat tarwih, dan ibadah-ibadah lainnya, masjid digunakan untuk 

kegiatan syiar Islam pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan lainnya yang 

bersifat sosial. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain daripada itu, fungsi masjid adalah: 

a. Masjid tempat kaum muslimin beri‟tikaf, membersihkan diri, menggembleng 

batin untuk membina kesadaran mendapatkan pengalaman batin/keagamaan 

sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan 

kepribadia. 

b. Masjid tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-

persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

c. Masjid tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, 

meminta bantuan dan pertolongan. 

d. Masjid tempat membina keutuhan ikatan jama‟ah  dan kegotong royongan 

dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

e. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. 

f. Tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat. 

g. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya. 

h. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.
21
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Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h. 131. 

 21Moh. E Ayub, dkk, Manajemen Masjid (Cet. I Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 7-8. 
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B. Sejarah Masjid  

 Berdirinya Negara Islam didahalui atau dibarengi dengan didirikannya 

masjid, hal ini merupakan tradisi umat Islam semenjak Nabi Muhammad SAW, 

karena masjid dalam pandangan Islam merupakan pusat kegaiatan dalam segala 

aspek keidupan umat Islam.
22

 

 Masjid disebut juga dengan Baitullah atau rumah Allah, ada tiga masjid 

menurut ajaran Islam yang diutamakan dari masjid-masjid lainnya di dunia ini. 

Ketiga masjid itu adalah: (1). Masjidil Haram; (2). Masjid Nabawi di Madinah; 

(3). Masjid Al-aksa di Yerussalem.
23

 

 Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke madinah, langkah pertama 

yang beliau lakukan adalah membangun masjid kecil yang  berlantaikan tanah, 

dan beratapkan pelapah kurma. Dari sana beliau membangun masjid yang besar, 

membangun dunia ini sehingga kota tempat beliau membangun itu benar-benar 

menjadi madinah, seperti namanya yang arti harfiahnya adalah tempat peradaban 

atau paling tidak dari tempat tersebut lahir benih peradaban baru umat manusia. 

Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah masjid Quba‟, 

kemeudian disusul dengan masjid Nabawi di Madinah.
24

 Adapun tiga periode 

sejarah masjid, antara lain: 

1. Masjid Pada Masa Rasulullah SAW 

 Masyarakat Madinah yang dikenal berwatak lebih halus dan lebih bisa 

menerima syiar Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan antusias mengirim 

mempergunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang 
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Solichim Salam, Sekitar Wali Sanga, (Menara Kudus, 1960) h. 19. 

 23
 Wahyudin, Sejarah dan Fungsi Masjid, h.76. 

 24
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, h. 461. 
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dijadikan penopang atap itu. Sebenarnya tempat tinggal Nabi sendiri tidak lebih 

mewah keadaannya daripada masjid, meskipun memang sudah sepatutnya lebih 

tertutup. 

 Masjid ini dibangun atas landasan ketakwaan. Selesai Nabi Muhammad 

membangun masjid dan tempat tinggal, ia pindah dari rumah Abu Ayyub ke 

tempat ini. Awalnya Nabi berkhutbah di atas potongan pohon kurma kemudian 

para sahabat membuatkan beliau mimbar, sejak saat itu beliau selalu berkhutbah 

diatas mimbar. Dari Jabir radhiallahuanhu bahwa dulu Nabi SAW. saat khutbah 

Jum‟at berdiri diatas potongan pohon kurma, lalu ada seorang laki-laki Anshar 

mengatakan, “wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkanmu mimbar?” Nabi 

menjawab, “jika kalian mau (silahkan)”. Maka para sahabat membuatkan beliau 

mimbar. Pada Jum‟at berikutnya, beliau pun naik keatas mimbarnya, terdengarlah 

suara tangisan merengek pohon kurma seperti tangisan anak kecil, kemudian Nabi 

SAW. mendekapnya. Pohon itu terus merengek layaknya anak kecil. Rasulullah 

mengatakan, “ia menangis karena kehilangan zikir-zikir yang dulunya disebut 

diatasnya”(H.R. Bukhari). Sekarang terfikirkan olehnya akan adanya hidup baru 

yang harus dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya itu harus 

menginjak langkah baru lebih lebar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling 

bertentangan dalam kota ini, yang oleh Mekkah tidak dikenal. Tapi ia juga melihat 

kabilah-kabilah dan suku-suku itu semuanya merindukan adanya suatu kehidupan 

damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian, yang pada masa 

lampau telah memecah-belah mereka. 

 Baik kaum muslimin maupun yang lain seharusnya percaya bahwa 

barangsiapa menerima pimpinan Tuhan dan sudah masuk kedalam agama Allah, 

akan terlindung ia dari gangguan; bagi orang sudah beriman akan tambah kuat 
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imannya, sedang bagi yang masih ragu-ragu, atau masih takut-takut atau yang 

lemah, akan segera pula menerima iman itu. 

 Pikiran itulah yang mula-mula menyakinkan Muhammad tinggal di 

Yastrib, kearah itu politiknya ditujukan, seluruh tujuannya ialah memberikan 

ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya dengan jaminan 

kebebasan bagi mereka dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. 

Percikan cahaya ini yang akan menghubungkan hati nurani manusia dengan alam 

semesta ini, dari awal yang azali sampai pada akhirnya yang abadi, suatu 

hubungan yang menjalin kasih sayang dan persatuan, bukan rasa kebencian dan 

kehancuran.
25

 Di masjid inilah, Nabi mempersatukan hubungan kaum Muhajirin 

dan kaum Anshar serta meningkatkan Ukhuwah antar umat beragama di kota 

Yastrib. Beliau adalah orang yang sangat mencintai perdamaian, tidak ingin 

adanya peperangan, kalau bukan karena sangat 

terpaksa untuk membela kebebasan, agama, dan kepercayaan, beliau tidak akan 

menempuh jalan perang. Beliau juga sering berdiskusi dengan para sahabatnya di 

dalam masjid tentang kecintaannya pada perdamaian. 

 Disinilah fase politik yang telah diperlihatkan oleh Muhammad dengan 

segala kecakapan, kemampuan dan pengalamannya, yang akan membuat orang 

jadi termangu, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan rasa kagum. 

Beliau melakukan musyawarah dengan wazirnya yaitu Abu Bakar dan Umar. 

Beliau bermaksud untuk mempererat kaum muslimin, agar kaum muslimin 

menjadi lebih dekat persaudaraannya guna menghilangkan api permusuhan lama 

di kalangan mereka. Beliau mengajak kaum muslimin supaya masingmasing dua 

                                                           
 25 Muhammad, Husein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: PT.Mitra Kerjaya 

Indonesia, 2001),h.194-195.  
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bersaudara, kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum anshar yang oleh 

Rasul lalu dijadikan hukum saudara sedarah senasab.  

 Selain itu, di sisi bagian masjid, Rasul juga menyediakan tempat tinggal 

bagi para musafir dan muallaf yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang 

dinamakan “Shuffa” (bagian masjid yang beratap). Suatu ketika ada segolongan 

orang Arab yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam, dalam 

keadaan miskin dan serba kekurangan, sampai-sampai ada diantara mereka yang 

tidak punya tempat tinggal. Bagi mereka ini oleh Muhammad disediakan tempat 

di selesar masjid, yaitu “Shuffa” sebagai tempat tinggal mereka. 

 Di Yastrib inilah Islam menemukan kekuatannya. Ketika Muhammad  

sampai di Madinah, bila ketika itu waktu-waktu sembahyang sudah tiba, orang 

berkumpul bersama-sama tanpa dipanggil. Namun, suatu ketika beliau ingin 

memanggil orang-orang dengan suara azan. Kemudiaan beliau meminta kepada 

Abdullah Zaid Tsa‟laba untuk mendatangi bilal dan membacakan kepadanya teks 

azan tersebut dan menyuruh bilal untuk menyerukan azan itu sebab suara bilal 

lebih merdu dari suara Abdullah Zaid Tsa‟laba. Jadi, di zaman Nabi sudah adanya 

penetapan untuk Imam, Bilal dan khatib di dalam masjid. 

 Pada masa itu, jalan Muhammad sudah terbuka dalam menyebarkan 

ajaran-ajarannya itu. Pribadinya dan segala tingkah lakunyalah yang akan menjadi 

teladan tertinggi dalam ajaran-ajarannya. Bukan hanya kata-katanya saja yang 

menjadi ajaran adanya persaudaraan melainkan perbuatannya serta teladan yang 

diberikannya adalah contoh persaudaraan dalam bentuk yang benar-benar 

sempurna. Dia adalah Rasulullah utusan Allah tapi tidak sekalipun dia merasa 

berkuasa seperti raja, apabila dia mengunjungi sahabatnya, ia duduk dimana saja, 

ia bergurau dan bercakap-cakap diantara mereka, jika ada yang sakit dan tertimpa 

musibah, dia datang mengunjunginya, dia yang pertama sekali mengucapkan 
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salam kepada orang yang ditemuinya, bila ada yang meminta maaf maka akan 

dimaafkannya. Lembutnya hatinya, lembutnya tutur katanya, halusnya 

perasaannya, bahkan ia membiarkan cucunya bermain-main dengan dia ketika ia 

sembahyang. Itulah Rasulullah utusan Allah yang dengan tingkah laku dan 

kepribadiannya bisa menjadi teladan dan dakwah bagi seluruh kaum muslimin 

pada masa itu. 

 Selain berdakwah dengan pribadi dan tingkah lakunya, Nabi Muhammad 

juga terus menyebarkan ajaran-ajarannya kepada sahabat-sahabatnya. Setiap ilmu 

dan informasi selalu beliau sampaikan di masjid setelah shalat berjamaah. Dan 

juga beliau juga mengambil kebijakan untuk mengirim beberapa sahabat nya yang 

mahir dalam ilmu agama ke beberapa tempat yang membutuhkan. Seperti halnya 

Muadz bin Jabal, beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang baik membaca al-

Qur‟an serta memahami syariat-syariat Allah swt serta ia juga paham tentang halal 

dan haram. Suatu ketika, setelah kota Makkah didatangi oleh Rasulullah, 

penduduk Makkah memerlukan tenaga-tenaga pengajar yang tetap tinggal 

bersama mereka untuk mengajarkan syariat agama Islam. Rasulullah lantas 

menyanggupi permintaan tersebut dan meminta Muadz tinggal bersama dengan 

penduduk Makkah untuk mengajarkan Al-Qur‟an dan memberikan pemahaman 

kepada mereka mmengenai agama Allah. Kemudian beliau juga mengutus Muadz 

dan beberapa sahabat lainnya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di 

Yaman. 

 Pada masa perkembangan Islam di Madinah, kegiatan umat muslim 

terpusat di masjid. Seperti yang telah dipaparkan, masjid menjadi sarana tempat 

berdiskusi, bertukar pikiran, menyampaikan wahyu, serta pengkajian Aqidah. 

Selain itu semua kegiatan kepemerintahan Islam juga dilakukan di Masjid. 

Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat gedung parlemen tempat 
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mengatur segala urusan kepemerintahan. Para sahabat dari berbagai kabilah 

berkumpul dalam satu majlis yang bertempat di masjid nabawi untuk berdiskusi, 

bertukar pikiran atau hanya untuk berkumpul bersama Rasulullah. 

  Dalam bidang pendidikan, Rasulullah menggunakan masjid untuk 

mengajarkan para sahabat agama Islam, membina mental dan akhlak mereka 

seringkali dilakukan setelah sholat berjamaah, dan juga dilakukan selain waktu 

tersebut. Masjid pada waktu itu mempunyai fungsi sebagai “sekolah” seperti saat 

ini, gurunya adalah Rasulullah dan murid-muridnya adalah para sahabat yang haus 

ilmu dan ingin mempelajari Islam lebih mendalam. Tradisi ini juga kemudian di 

ikuti oleh para sahabat dan penguasa Islam selanjutnya, bahkan dalam 

perkembangan keilmuan Islam, proses ta‟lim lebih sering dilakukan di masjid, 

tradisi ini dikenal dengan nama “halaqah”, banyak ulama-ulama yang lahir dari 

tradisi halaqah ini. 

 Di bidang ekonomi, masjid pada awal perkembangan Islam di gunakan 

sebagai “Baitul Mal” yang mendistribusikan harta zakat, sedekah, dan rampasan 

perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Golongan lemah pada waktu 

itu sangat terbantu dengan adanya baitul mal. 

2. Masjid Pada Masa Sahabat 

 Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah 

kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada 

masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam 

menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan atau jalan 

damai, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali 

adalah masjid. Masjid menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam, 

disamping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada 
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Tuhannya, juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya. 

 Keadaan bangunan masjid, berikut sarana dan perlengkapannya yang 

tampak dalam banyak masjid diberbagai belahan dunia tidak terwujud begitu saja, 

tetapi berproses dari bentuk dan kondisi yang sangat sederhana sampai pada 

bentuk yang dapat dikatakan sempurna. Karena itu, bentuk, wujud dan corak 

bangunan serta peranan/fungsi masjid dari masa ke masa mengalami perubahan, 

berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya. 

 Pada masa sahabat, perubahan dan perkembangan masjid itu, lebih terlihat 

pada perubahan dan perkembangan wujud fisiknya saja. Perubahan dan 

perkembangan itu terjadi, seiring dnegan pertumbuhan dan perkembangan jumlah 

penganut Islam yang terus membesar dan meluas, melampaui jazirah Arab. 

Perubahan dan perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi antara lain: 

Pertama, perluasan daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, tuntutan perluasan 

bangunan masjid sepeninggal Rasulullah dari waktu ke waktu senantiasa 

mengalami perkembangan. Hal ini seperti yang terjadi pada masjid Al-Haram 

yang diperluas Umar bin Khatab pada tahun ke-17 H dengan sedikit 

penyempurnaan yaitu berupa pembuatan benteng atau dinding rendah, tidak 

sampai setinggi badan. Hal yang sama dilakukan pula oleh Utsman bin Affan pada 

tahun 26 H. Demikian pula dengan masjid Nabawi yang diperluas oleh Umar bin 

Khattab sekitar 5 meter ke selatan dan ke barat, serta 15 meter ke utara, yang pada 

tahun 29 H diperluas dan direnovasi oleh Utsman bin Affan dengan menggantikan 

tiang-tiangnya dengan batu dan besi berlapis timah, serta mengganti atapnya 

dengan kayu, Utsman bin „Affan juga melakukakan pemugaran dan perluasan 

terhadap masjid Quba. Kedua, pembangunan masjid-masjid baru dibeberapa 

daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Di Bait al- Maqdis, Umar 

membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran (segi delapan) dan 
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dindingnya terbuat dari tanah liat tanpa atap, tepatnya di atas bukit Muriah. 

Kemudian masjid yang dibangunnya ini dikenal dengan masjid umar. Di Kufah, 

pada tahun 17 H, Sa‟ad bin Ai Waqas, sebagai panglima perang membangun 

sebuah masjid dengan bahan-bahan bangunan Persia lama dari Hirah dan selesai 

pada tahun 18 H. Masjid ini sudah mempunyai mihrab dan menara. Di Fustat, 

Mesir pada tahun 21 H, Amir bin al-Ash sebagai panglima perang ketika 

menaklukkan daerah tersebut, membangun masjid al-Atiq. Secara fisik masjid ini 

relatif sudah berkembang maju bila dibandiingkan dengan masjid-masjid yang 

ada. 

 Sementara itu, dari segi peran dan fungsinya, masjid pada masa sahabat 

relatif tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti padan 

masa Rasulullah. Secara garis besarnya, masjid masih tetap memiliki fungsi 

keagamaan, sosial, pendidikan, administrasi pemerintahan, ekonomi, kesehatan 

dan dakwah. Fungsi masjid dalam membentuk organisasi sebuah pemerintahan 

atau kerajaan negara Islam telah dilakukan selepas wafatnya Rasulullah saw 

dimana pelantikan khalifah pertama dalam Islam yaitu Abu Bakar telah di ba‟iah 

di masjid, begitu juga pelantikan khalifah-khalifah yang lain juga dilakukan di 

masjid. Sistem pelantikan ini membuktikan bahwa demokrasi dan syura telah 

terwujud dan dipraktikkan dalam Islam sebagai asas pelantikan dan pemerintahan 

negara Islam. 

 Pada masa nabi Muhammad Saw dan khalifah Abu Bakar Shiddiq masjid 

masih berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam tanpa ada pemisahan 

yang jelas antara keduanya hingga masa Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. 

Pada masanya, di samping atau di beberapa sudut masjid dibangun kuttab-kuttab 

untuk tempat belajar anak-anak. Kuttab atau maktab berasal dari kata dasar 

“kataba” yang artinya menulis atau tempat menulis, jadi kuttab adalah tempat 
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belajar menulis. Sebelum datangnya Islam kuttab telah ada di negeri arab 

meskipun belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ahmad Syalabi menulis bahwa 

kuttab adalah tempat memberi pelajaran menulis, dimana tempat belajar membaca 

dan menulis ini teruntuk bagi anak-anak. Sejak masa inilah pengaturan pendidikan 

anak-anak dimulai. Hari Jum‟at adalah hari libur mingguan sebagai persiapan 

melaksanakan shalat Jum‟at. Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan agar para 

pelajar diliburkan pada waktu dzuhur hari kamis, agar mereka bersiap-siap 

menghadapi hari Jum‟at. 

 Disamping itu juga fungsi dan peranan masjid sebagaimana juga berlaku 

pada zaman Rasulullah saw telah diteruskan dan dimanfaatkan juga pada masa 

khulafa al-Rasyidin dimana masjid dijadikan sebagai tempat ibadat, sosial, 

pendidikan, dakwah, ekonomi, pemerintahan (politik) dan kesehatan, sehingga 

mencapai tahap gemilang dan membanggakan. 

3. Masjid Pada Masa Bani Ummaiyah dan Abbasiyah 

 Apabila kita menyingkap kembali sejarah kedua masa ini, terlihat dua 

sistem pemerintahan negara Islam yang berbeda terutama dari segi struktur 

pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Walau bagaimanapun kedua zaman 

ini telah membawa Islam pada kejayaan walaupun terdapat beberapa orang pada 

pemerintahan Bani Ummaiyah yang kurang patuh pada pendidikan dan akhlak 

agama, namun selain itu hampir semua khalifah pada zaman ini terdiri dari 

mereka yang berilmu dan berakhlak tinggi serta patuh kepada ajaran Al- Qur‟an 

dan sunnah Rasulullah SAW. Dasar pemerintahan yang dilakukan pada masa ini 

masih mengikuti dasar pemerintahan Umar bin Khatab dan khalifah-khalifah lain. 

Dan tentunya untuk merealisasikan kehidupan beragama yang sebenar-benarnya 

dikalangan masyarakat Islam, masjid merupakan salah satu institusi yang 
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memainkan peranan yang paling penting serta menjadi tumpuan utama ke arah 

pembentukannya. 

 Melihat pada pembangunan masjid pada masa ini ternyata khalifah-

khalifahnya tidak mengabaikan peranan mereka dalam mensyiarkan Islam 

dimanapun, bahkan berbagai usaha lain membangun kerajaan Bani Abbasiyah di 

berbagai bidang seperti kemasyarakatan, pembangunan infrastukur dan seni. 

sebagai pusat pemerintahan Bani Ummaiyah memilki sebuah masjid besar yang 

dikenal sebagai masjid Umawi, telah direnovasi bagian luar dan dalamnya serta 

dibangun pula kubah dan tiga buah menara sehingga menjadi sebuah masjid yang 

indah dan terkenal didunia. Pada akhirnya, kerajaan Bani Ummaiyah mengalami 

kejatuhan pemerintahan disebabkan pemberontakan kaum barbar di Afrika, 

Spanyol dan juga di Khurasan, sehingga kesempatan ini digunakan oleh Bani 

Abbasiyah menumbangkan pemerintahan Bani Ummaiyah. Abbasiyah lebih 

cenderung kepada soal keagamaan dan dakwah islamiyah. Para khalifahnya 

sebagai penjaga dan pemimpin agama. Dalam menyebarluaskan dakwah 

Islamiyah dikalangan orang-orang bukan Islam orang-orang Abbasiyah 

menggunakan masjid sebagai pusat pengajaran dan sebagainya. Dari usaha-usaha 

yang dilakukan oleh kerajaan Bani Abbasiyah ini dapat dilihat bahwa kesatuan 

keIslaman pada masa ini lebih jelas dari apa yang terdapat pada masa Ummaiyah. 

Pada masa ini juga, Islam telah meresap kedalam kehidupan umum, politik, 

perundangan dan lain sebagainya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Riset 

 1. Jenis Riset: Riset ini tergolong pada riset deskriptif kualitatif yakni suatu 

jenis riset yang dilakukan secara langsung di lapangan  dengan objek yang akan 

diteliti oleh peneliti. 

 2. Lokasi Penelitian: Adapun lokasi penelitian dari penulis dalam penelitian 

yaitu pada Masjid Islamic Center Dato Tiro yang terdapat di daerah Bulukumba. 

peneliti memilih lokasi tersebut selain karena lokasi tersebut mudah dijangkau 

oleh peneliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data-data dan juga 

karena berangkat dari keresahan penulis akan banyaknya masyarakat yang 

berdatangan ke masjid tersebut baik itu sengaja untuk singgah maupun tidak 

sehingga membuat masjid tersebut menjadi ruang perjumpaan antar masyarakat 

dan melakukan interaksi sosial. 

B. Pendekatan penelitian 

    1. Pendekatan Fenomenologi, yakni sesuatu upaya untuk menguasai 

keseluruhan perilaku dari manusia, dari segi cara berpikir ataupun perannya 

menjadi manusia itu sendiri.
26

 Pendekatan ini pada prinsipnya digunakan untuk 

melihat seluruh wujud tingkah laku pengunjung/warga yang terletak di dekat 

Masjid Islamic Center Dato Tiro. 

 2. Pendekatan Filosofis, pendekatan filosofis ini bertujuan untuk mengetahui 

sudut pandang masyarakat terkait Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba 

yang menjadi ruang perjumpaan. 

                                                           
 26Syarifuddin Ondeng, Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam (Cet. 1; 

Makassar: Alauddin Press, 2013), h.177. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

  a. Observasi, ialah peneliti datang langsung ke lokasi riset melihat tentang 

aktivitas, perilaku serta tindakan masyarakat dan keseluruhan interaksi baik 

tentang interpersonal maupun kelompok, serta proses penyusunan yang ialah 

bagian dari pengalaman manusia yang bisa diamati.
27

 Metode ini diperuntukkan 

untuk memperoleh fakta-fakta yang tampak maupun untuk mendapatkan data 

berupa pengetahuan mengenai pemahaman terkait masjid Islamic Center Dato 

Tiro sebagai ruang perjumpaan. 

  b. Wawancara, diartikan sebagai suatu cara mengumpulkan data (informasi) 

dengan metode tanya jawab yang dikerjakan secara berurut serta mengacu kepada 

tujuan penyelidikan.
28

 Dalam perihal ini peneliti memperoleh informasi dengan 

metode komunikasi dua arah yakni dengan menanyakan kepada informan sesuatu 

yang berhubungan dengan masalah penelitian, wawancara secara mendalam 

dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat dalam 

menggali informasi.
29

 

  c. Studi dokumen, ialah data yang didapatkan baik itu berbentuk cuplikan, 

kutipan, ataupun penggalan-penggalan yang berasal dari catatan organisasi, klinis, 

ataupun program koresponden, terbitan serta laporan formal.
30

 Cara atau metode 

ini pada dasarnya digunakan untuk mendukung suatu kegiatan penelitian seperti 

data letak wilayah kondisi geografis suatu wilayah, dan sosial budaya. 

                                                           
 27Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian sosial Berbagai Alternatif  

Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), h. 186. 

 28Arif Subyantoro dan Fx. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial (Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2007), h. 97. 

 29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 
D ( Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010 ), h. 194. 

 30Bagon Subyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 
Pendekatan, h. 186. 
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D. Sumber data 

 Penentuan sumber informasi pada suatu riset ini dasarkan pada tahap awal 

peneliti berkunjung ke lokasi penelitian, maka peneliti memilah orang yang 

mempunyai otoritas pada objek yang hendak diteliti. Untuk sumber data yang 

diperlukan dalam riset ini, yakni: 

 a. Data primer, ialah suatu informasi yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber yakni beberapa tokoh yang mempunyai otoritas pada objek penelitian 

serta pengunjung dari objek penelitian. 

 b. Data sekunder, ialah suatu informasi yang sumbernya diperoleh dari 

sebagian buku, jurnal, maupun data pendukung yang lain, yang tidak diambil 

langsung dari informan namun lewat dokumen ataupun hasil riset yang relevan 

dengan permasalahan riset yang hendak diteliti untuk memenuhi data/informasi 

yang dibutuhkan pada sebuah riset. 

E. Instrumen Penelitian 

   Instrumen riset ialah hal penunjang yang digunakan agar memperoleh data 

primer dari narasumber selaku sumber informasi yang penting dalam suatu riset.
31

 

Dalam penelitian ini yang jadi instrumen utama merupakan peneliti sendiri. Pada 

dasarnya peneliti memiliki peran selaku perencana, pelaksana, pengumpulan data, 

penganalisis data dan sekaligus melaporkan hasil riset. Selain daripada itu 

instrumen lain yang dibutuhkan seperti dalam hal dokumentasi dibutuhkan 

kamera, tape rocorder dalam merekam serta perlengkapan lainnya yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

 

                                                           
 31Bagon Subyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif 

Pendekatan, h. 59. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  a. Pengolahan data 

  Setelah keseluruhan informasi yang diperlukan terkumpul, kemudian 

selanjutnya mengolah data yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan analisis 

yang akan dikerjakan. Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga pengolahan data, 

antara lain: 

   1. Reduksi data ialah aktivitas membuat rangkuman, memilah hal pokok, 

memfokuskan pada hal penting dan mencari tema dan polanya. 

Informasi hasil reduksi bisa memberikan gambaran lebih jelas.
32

 

   2. Penyajian data ialah kegiatan peneliti mengkaji informasi yang sudah 

diperoleh sebelumnya dari responden secara mendalam, kemudian 

untuk menyamakan data informan yang satu dengan narasumber 

lainnya.
33

 

   3. Verifikasi data ialah tahapan akhir yang dimaknai selaku penarikan 

makna kata yang sudah ditampilkan. Dalam pemberian arti sejauh 

pemahaman peneliti serta penafsiran yang di buatnya.
34

 

  b. Analisis Data 

    Kegiatan mencari serta menyusun dengan cara berurut data-data yang 

sudah didapatkan dari proses wawancara yang telah dilakukan, catatan lapangan 

dan lain-lain. Hal ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan data, memilih data 

                                                           
 32Dedy Mulyana, Metodologi Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006 ), h. 180. 

 33Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial ( Cet. IV; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73. 

 34Mathew B Miles dan A Micheal Hubarmen, Analisis Data Kualitatif ( Cet. I; Jakarta: 

UI Press, 1996 ), h.15-16. 
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yang mana dianggap penting serta yang akan dipelajari dalam membuat suatu 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan, terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan 

luas wilayah kabupaten 1.154,7 km
2
 atau 2,5% dari luas wilayah Propinsi 

Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada 

kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-

Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Secara geografis Kabupaten 

Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan 

dan 119°58 - 120°28” Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di 

sebelah utara, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut 

Flores, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng.
35

 

 Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke 

dalam 27 kelurahan dan 109 desa. 10 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan 

Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rialu Ale, Bulukumpa, 

Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Tiga Kecamatan sentra 

kecamatan: Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga 

mempunyai 2 (dua) buah pulau yang terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan 

Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing (tidak 

berpenghuni).
36

 

                                                           
 35Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Bulukumba dalam angka 2015 

(Bulukumba:BPS, 2014), h.3. 

 36 Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Profil Daerah Kabupaten Bulukumba (Bulukumba: 

Bappeda Bulukumba”Statistik, perencanaan dan pengedalian pembangunan”, 2014), h.3-4. 
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   Gambar 1.1: Peta administrasi Kabupaten Bulukumba 

 Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada 

ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan 

tingkat kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang 

dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi 

pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm perbulan dan rata-rata hujan 10 hari 

perbulan.
37

 

 Secara keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut ± 204,83 

Km
2
,sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim 

dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan.
38

 

 

 

                                                           
 37 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Bulukumba dalam angka 2015, h.3.  

 38 Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Profil Daerah Kabupaten Bulukumba, h.4. 
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B. Sejarah Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba 

 Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba terletak di Kelurahan 

Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Masjid ini berukuran 

66 x 66 M Persegi dan memiliki 14 Kuba, dibangun atas lahan seluas 27.764 M2 

dan telah menelan biaya sekitar ± Rp. 35 Milyar.
39

 

 Pembangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro dimulai pada peletakan 

batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Zainal Basri Palaguna, yang 

dirangkaikan dengan peresmian penggunaan kantor DPRD Kabupaten Bulukumba 

di era pemerintahan A.Patabai Pabokori selaku Bupati Bulukumba pada tahun 

2002. Hingga berakhirnya masa jabatan A. Patabai Pabokori sebagai Bupati tahun 

2005 , bangunan Islamic Center belum juga terlihat. Kemudian pembangunan 

masjid ini sempat berhenti di masa jabatan Andi Syukri Sappewali selama periode 

2005-2010. Barulah pada masa pemerintahan Bupati H.Zainuddin Hasan 

pembangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro ini mulai dilanjutkan kembali 

pembangunannya tepatnya pada hari jum‟at, tanggal 12 November 2010 dengan 

menyesuaikan filosofi dan karakter serta nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten 

Bulukumba. Komitmen beliau sejak awal bahwa pembangunan masjid ini menjadi 

salah satu prioritas utama yang harus diselesaikan pada masa pemerintahannya. 

Pada tahun kelima masa pemerintahannya, Masjid Islamic Center Dato Tiro 

berhasil diselesaikan.
40

 

 Masjid Islamic Center Dato Tiro diambil dari nama ulama penyebar Islam 

pertama sekitar abad ke-16 di Bulukumba dan beberapa kabupaten di bagian 

Selatan Sulsel, yaitu Dato Tiro atau khatib bungsu bernama Abdul Jawad, yang 

                                                           
 39Ahmad, dkk., Sang Pemimpi Di Anjungan Phinisi (Bulukumba: KIPP, 2014), h. 73. 

 40Ahmad, dkk., Sang Pemimpi Di Anjungan Phinisi, h. 72. 
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menyebarkan Islam dengan cara menekankan pelajaran Tasawuf kepada rakyat 

sesuai dengan keinginan masyarakat yang lebih menyukai hal-hal yang bersifat 

kebatinan. 

 Penamaan Masjid Islamic Center Dato Tiro ini juga berawal dari berbagai 

masukan dan ide tokoh masyarakat, Kabupaten Bulukumba, yang kemudian 

memilih dan menyampaikan salah satu nama tersebut diatas untuk di umumkan 

melalui media cetak untuk meminta tanggapan dari berbagai pihak atau 

masyarakat, dan dari hasil pengumuman itu tidak satupun tanggapan yang masuk 

sehingga nama Islamic Center Dato Tiro telah dianggap memenuhi syarat untuk di 

ajukan ke DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai wakil rakyat untuk di bahas dan 

mendapatkan pengesahan. Di tahun 2014 oleh DPRD Kabupaten Bulukumba 

nama masjid ini telah resmi bernama “Islamic Center Dato Tiro”.
41

 

 Kehadiran Masjid Islamic Center Dato Tiro ini menjadi sebuah nafas baru 

bagi kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Bapak 

Bupati H. A. Patabai Pabokori periode 1995-2005. Secara umum masjid Islamic 

Center Dato Tiro berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam dan sebagai 

pusat kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di Kabupaten Bulukumba. 

 Fungsi masjid selain digunakan untuk tempat melakukan salat lima waktu, 

salat jum‟at, salat tarwih, dan ibadah-ibadah lainnya, masjid juga digunakan untuk 

kegiatan Syiar Islam pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan lainnya yang 

bersifat sosial. Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba juga memiliki fungsi 

yang sama dengan fungsi masjid diatas. 

                                                           
 41Ahmad, dkk., Sang Pemimpi Di Anjungan Phinisi.., 73-74. 
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 Kabupaten Bulukumba yang dikenal dengan daerah yang kental akan 

syariat Islam memiliki crash program keagamaan yang tertuang dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan daerah. Keberadaan Masjid Islamic Center Dato 

Tiro Bulukumba merupakan bagian dari perwujudan crash program keagamaan. 

Tujuan dari keberadaan Masjid Islamic Center Dato Tiro ini, tidak lain yaitu 

sebagai pusat kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Bulukumba untuk 

mengaktualisasi beberapa peraturan perundang-undangan dalam crash program 

keagamaan. 

C. Pierre Bourdieu 

 1). Biografi Pierre Bourdieu 

 Lahir di kota kecil Prancis tenggara pada tahun 1930, Bourdieu tumbuh di 

keluarga kelas menengah bawah, ayahnya adalah seorang pegawai negeri. Pada 

awal tahun 1950-an ia mengikuti kuliah, dan mendapatkan ijazah dari institut 

keguruan di paris, Ecole Normale Superieure. Namun, ia menolak menulis tesis, 

sebagian karena ia keberatan dengan kualitas dibawah rata-rata pendidikannya 

dank arena struktur otoriter sekolah. Ia jijik dengan kuatnya orientasi komunis, 

khususnya stalinis, sekolah tersebut. 

 Bourdieu di sekolah tingkat provinsi namun dipanggil mengikuti wajib 

militer pada tahun 1956 dan menghabiskan waktu dua tahun di Aljazair dengan 

angkatan bersenjata Prancis. Ia menulis buku tentang pengalaman-pengalamannya 

dan tetap berada di Aljazair dua tahun setelah masa dinas wajib kemiliterannya 

usai. Ia kembali ke Prancis pada tahun 1960 dan bekerja selama satu tahun 

sebagai asisten di Universitas Paris. Ia mengikuti kuliah antropolog Levi-Strauss 

di Collagede France dan bekerja sebagai asisten sosiolog Raymond Aron. 

Bourdieu pindah ke universitas Lille selama tiga tahun dan kemudian memperoleh 
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posisi kuat sebagai direktur studi di L‟Ecole Practique des Hautes pada tahun 

1964.
42

 

 Pada tahun-tahun berikutnya Bourdieu menjadi tokoh utama di lingkaran 

intelektual Paris,Prancis, dan akhirnya di dunia. Karyanya memengaruhi sejumlah 

bidan berbeda, termasuk pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Ia 

mengumpulkan satu kelompok pengikutnya pada tahun 1960-an, dan sejak itu 

pengikutnya berkolaborasi dengannya dengan memberikan sumbangsih 

intelektual bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1968 Centre de Sociologie Europenne 

didirikan, dan Bourdieu jadi direktur sampai ia wafat. Yang dikaitkan dengan 

pusat studi ini adalah proyek penerbitan unik, Actes de Ia Recherche en Sciences 

Sociales, yang menjadi pajangan penting bagi karya Bourdieu dan para 

pendukungnya.
43

 

 Ketika Raymond Aron pensiun pada tahun 1981, jabatan prestisius 

dijurusan sosiologi Collage de France Lowong, dan sebagian besar sosiolog 

penting Prancis (misalnya, Raymond Boudon dan Alain Touraine) bersaing untuk 

memperebutakn posisi ini. Namun, jabatan tersebut dianugerahkan kepada 

Bourdieu (Jenkins,1992). Berikutnya, Bourdieu semakin berkembang daripada 

sebelumnya, dan reputasinya terus bertambah (untuk paparan lebih lanjut tentang 

Bourdieu, baca Swartz, 1997: 15-51). 

 Aspek menarik dari karya Bourdieu adalah bagaimana gagasan-

gagasannya terbangun dalam dialog yang terus berlanjut, kadang-kadang eksplisit 

dan kadang-kadang implisit, dengan gagasan-gagasan lainnya. Sebagai contoh, 

                                                           
 42 George Ritzer & Douglas J,Goodman, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teoti sosial Post Modern (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2009) h.581-582. 

 43 George Ritzer & Douglas J,Goodman, h.583. 
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banyak gagasan yang sebelumnya ia kemukakan terbangun dari dialog dengan 

dua orang ilmuwan terkemuka pada masa ia belajar Jean Paul Sartre Claude Levi-

Strauss. Dari eksistensialisme Sartre, Bourdieu mendapatkan pemahaman yang 

begitu kuat tentang aktor sebagai pencipta dunia sosial mereka. Namun Bourdieu 

merasa bahan Sartre melangkah terlalu jauh dan meberikan aktor terlalu banyak 

kekuasaan dan dalam prosesnya mengabaikan hambatan-hambatan struktural.  

 Pemikiran Bourdieu juga banyak dibangun oleh teori Marxian dan pemikir 

Marxis. Seperti telah diketahui, sebagian mahasiswa Bourdieu keberatan dengan 

beberapa ekses yang ditimbulkan kaum marxis, dan kemudian ia menolak 

gagasan Marxisme struktural. Kendati Bourdieu tidak dapat dipandang sebagai 

marxis, jelas ada beberapa gagasan yang berasal dari teori Marxian yang mengalir 

dalam karyanya. Yang terpentin adalah penekanannya pada praktik (praksis) dan 

hasratnya untuk mengintegrasikan teori dengan praktik (penelitian) dalam 

sosiologinya juga terdapat pengaruh liberasionis dalam karyanya diamana ia tidak 

dapat dipandang tertarik untuk membebaskan orang dari dominasi politik dan 

kelas. Bordieu wafat pada tanggal 3 januari 2002, pada usia 71 tahun. 

 2). Teori Habitus, Modal dan Arena 

  Pemikiran terkenal dari Pierre Bourdieu yang paling terkenal adalah 

Habitus. Habitus adalah struktur kognitif yang dengannya orang berhubungan 

dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian terinternalisasi yang 

mereka gunakan untuk memersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi 

dunia sosial. Melalui skema inilah orang menghasilkan praktik mereka, 

memersepsi dan mengevaluasinya. Adapun secara dialektis, Habitus adalah 

produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Habitus diperoleh akibat di 

tempatinya posisi di dunia sosial dalam kurung waktu yang panjang. Jadi, habitus 

bervariasi tergantung pada posisi seseorang di dunia. Tidak semua orang memiliki 
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habitus yang sama. Namun, mereka yang menempati posisi sama di dunia sosial 

cederung memiliki habitus yang sama.
44

 

  Habitus yang ada pada waktu tertentu telah diciptakan sepanjang 

perjalanan sejarah. Habitus adalah produk sejarah, menghasilkan praktik individu 

dan kolektif dan sejarah, sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah. 

Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diproleh dari sejarah 

individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat ia 

terjadi. Menurut Bourdieu kadang kala habitus seseorang tidak pas pada dirinya 

sehingga menderita yang di sebut oleh Bourdieu dengan Histeria. 

  Habitus menghasilakan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Satu sisi Habitus 

menstrukturkan struktur artinya habitus adalah struktur yang menstrukturkan 

dunia sosial. Di sisi lain, dia adalah struktur yang terstrukturkan; artinya habitus 

adalah struktur yang di strukturkan oleh dunia sosial. Dengan Istilah lain, 

Bourdieu menggambarkan habitus sebagai dialektika internalisasi eksternalitas 

dan eksternalisasi internalitas.  

  Meskipun habitus adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat 

pikiran dan pilihan bertindak. Habitus sekedar menyarankan apa yang harusnya 

dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan. Habitus 

memberikan prinsip yang digunakan orang untuk memilih strategi yang akan 

mereka gunakan di dunia sosial.  

  Habitus bekerja di bawah level kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan 

pengawasan dan kontrol introspektif kehendak. Kendati tidak sadar akan habitus 

dan cara kerjanya, habitus mewujudkan dirinya di sebagian besar aktivitas praktik 

                                                           
 44 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (Cet.I; Yogyakarta:Kreasi 

Wacana,2004), h. 106. 
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kita, seperti cara kita makan, berjalan, berbicara dan bahkan dalam cara kita 

membuang hingus kita. Habitus Beroperasi sebagai struktur, namun orang tidak 

sekedar merespon secara mekanis terhadapnya atau terhadap struktur eksternal 

yang beroperasi padanya. Jadi, dalam pendekatan Bourdieu kita menghindari 

kutub ekstrem kebaruan yang tidak dapat diperkirakan dan determinisme total.
45

 

  Dalam penjelasannya tentang ilmu sosial, Bourdieu menaruh perhatian 

pada apa yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Penghalusan dan pemakainnya atas istilah habitus merupakan latihan membangun 

jembatan yang melintasi jurang eksplanatori antara kedua ekstrem tersebut, yang 

merupakan perangkat penting lain untuk mengatasi sterilitas antara subjektivisme 

dan objektivisme. 

  Habitus adalah satu kata bahasa latin yang mengacu kepada kondisi, 

penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual, khususnya pada tubuh. Dalam 

menjelaskan kata itu Bourdieu menjabarkan pertama kali pada tahun 1967 dalam 

suatu appendiks di mana dia menulis pengantar pada edisi terjemahannya sendiri 

kedalam bahasa prancis pada tulisan Panofsky, Gothic Architecture and 

Scholasticism.  

 Bourdieu mempertahankan beberapa makna asli konsep ini dalam hubungan 

antar tubuh dan habitus. Disposisi dan skema klasifikatori generative yang 

merupakan esensi dari habitus tersimbolkan dalam hakikat manusia sejati. 

Perwujudan ini agaknya memiliki tiga makna dalam karya Bourdieu. Pertama, 

dalam nalar yang sepele, haitus hanya ada selama ia ada didalam kepala aktor 

(kepala bagian dari tubuh). Kedua, habitus hanya ada didalam, melalui dan 

disebabkan oleh praksis aktor dan interaksi antara mereka dengan lingkungan 
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 George Ritzer & Douglas J,Goodman, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teoti sosial Post Modern (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2009) h.581-582. 
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yang melingkupinya: cara berbicara, cara bergerak, cara mebuat sesuatu, atau 

apapun. Dalam hal ini habitus secara empatis bukanlah satu konsep abstrak dan 

idealis. Ini tidak hanya termanifestasi dalam perilaku, namun merupakan satu 

bagian integral darinya dan sebaliknya. Ketiga, taksonomi praktis yang ada pada 

inti skema generatif habitus, berakar di dalam tubuh laki-laki/perempuan, 

depan/belakang, atas/bawah, panas/dingin, hal-hal tersebut dapat diakses 

pancaindra-dalam hal menalarakan dan berakar dalam pengalaman sensoris dari 

cara pandang seseorang yang disimbolkan. 

  Jadi, habitus merupakan sumber dari praksis objektif, namun dia sendiri 

adalah serangkaian prinsip generatif subjektif yang di produksi oleh pola objektif 

kehidupan sosial. Respon Bourdieu terhadap kecurigaan determinasi meliputi tiga 

hal. Pertama, dia menyatakan bahwa habitus hanya beroperasi dalam kaitannya 

dengan suatu arena sosial. Habitus yang sama dapat memproduksi praksis yang 

sangat berbeda tergantung pada apa yang terjadi di arena. Kedua, habitus dapat di 

transformasikan oleh situasi yang berubah dan harapan atau aspirasi akan berubah 

bersamanya. Ketiga, habitus dapat di kontrol dan tidak jelas apa yang dia maksud 

dengan ini sebagai satu hasil dari kebangkitan kesadaran dan sosioanalisis.
46

 

Selain itu habitus secara erat dihubungkan dengan modal, karena habitus berperan 

sebagai pengganda berbagai jenis modal.
47

 

 Definisi modal menurut Bourdieu sangat luas, karena mencakup hal-hal 

material yang dapat memiliki nilai-nilai simbolik dan memiliki signifikansi 

terhadap kultural.
48

 Modal memiliki peran sebagai sebuah relasi sosial yang 
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 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (Cet.I; Yogyakarta:Kreasi 

Wacana,2004), h. 106-123. 
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 Richard Hacker (dkk), ( Habitus x Modal ) + Ranah= Praktik: Pengantar Palimg 

Komprhensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, h. 15. 

 48 Syaeful Bahar dalam Bagong dkk, Filsafat sosial (Malang: Aditya media 

Publishing,2013), h.294. 
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terdapat dalam suatu sistem pertukaran. Modal yang dimaksud bukan hanya 

dimaknai semata-mata sebagai modal yang berbentuk materi, melainkan sebuah 

hasil kerja yang terakumulasi dalam bentuk yang “terbendakan” atau bersifat 

“membunuh” terjiwai dalam diri aktor. Modal juga dapat dimaknai sebagai 

sekumpulan sumber daya (baik materi maupun non materi) yang dimiliki aktor. 

Kepimilikan modal akan menentukan posisi aktor dalam struktur sosial.
49

 

 Merujuk pada Bourdieu, modal digolongkan dalam 4 jenis yang tersebar 

dan dipertaruhkan dalam sebuah ranah (arena), yakni modal ekonomi, modal 

budaya (berbagai pengetahuan yang sah), modal sosial (hubungan yang bernilai 

antar individu) dan modal simbolik dari kehormatan dan prestise seseorang.
50

 

Pengertian lebih luas atas keempat modal tersebut, adalah sebagai berikut: 

pertama, modal ekonomi merupakan modal yang mencakup alat produksi, materi 

dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta di wariskan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, modal budaya merupakan 

keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa di produksi melalui pendidikan 

formal maupun bimbingan atau warisan dari keluarga. Ketiga, modal sosial yakni 

merujuk pada jaringan yang dimiliki oleh individu, dalam hubungannya dengan 

pihak lain yang memiliki kuasa. Terakhir modal simbolik yang mencakup segala 

bentuk prestise, status, otoritas dan legitimasi.
51

 Modal selalu terdapat di dalam 

ranah, agar keberadaan ranah dapat memiliki arti. 

 Ranah adalah suatu sistem posisi sosial yang terstruktur dan di kuasai oleh 

individu atau institusi, suatu inti yang mendefinisikan situasi yang mereka anut. 

                                                           
 49 Bourdieu dalam nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide 

Sosiologi Pendidikan Pirre Bourdieu (Depok: Raja Grafindo Persada,2012),h.32.  

 50 Mohammad Adib, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu, Bio 

Kultur,II, Juli-Desember 2012, h.105. 

 51 Fauzi Fahri, Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol,h.109. 
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Mengenai ranah Bourdieu, mengartikannya sebagai ranah kekuatan dan bersifat 

otono. Dalam ranah aktor berjuang untuk posisi-posisi tertentu.
52

 

 Ranah merupakan arena kekuasaan yang di dalamnya terdapat upaya 

perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga untuk 

memperolehakses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan. Konsep ini 

mengandaikan hadirnya berbagai macam potensi yang dimiliki oleh individu 

maupun kelompok dalam posisinya masing-masing. Ranah tidak hanya sebagai 

arena pertunjukan kekuatan akan tetapi juga merupakan domain perjuangan untuk 

memperebutkan posisi-posisi yang ada didalamnya.
53

 

 Bourdieu melihat arena menurut definisinya sebagai arena pertempuran: 

arena juga merupakan arena perjuangan. Struktur arena yang menopang dan 

mengarahkan strategi yang di gunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi 

ini untuk berupaya, baik individu ataupun kolektif ,mengamankan atau 

meningkatkan posisi mereka dan menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling 

cocok untuk produk mereka. Arena adalah sejenis pasar kompetitif yang di 

dalamnya berbagai jenis modal digunakan dan dimanfaatkan. 

 Bourdieu mengemukakan proses tiga tahap analisis terhadap arena. 

Langkah pertama, dengan merefleksikan keutamaan arena kekuasaan, adalah 

menelusuri hubungan arena spesifik tertentu dengan arena politik. Langkah kedua 

adalah memetekan struktur objektif hubungan antarposisi di dalam arena tersebut. 

Akhirnya analisis harus berusaha menentukan sifat habitus suatu agen yang 

menduduki berbagai jenis posisi di dalam arena tersebut.  

                                                           
 52 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (Cet.I; Yogyakarta:Kreasi 

Wacana,2004), h.124. 

 53 Fauzi Fahri, Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol,h.105-107. 
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D.   Model Habitus Masyarakat Yang Menjadikan Masjid Islamic Center 

Dato Tiro Sebagai Ruang Perjumpaan 

Kehadiran Masjid Islamic Center Dato Tiro menjadi sebuah nafas baru 

bagi Kabupaten Bulukumba, sebagaimana yang telah dicita-citakan H. Andi 

Patabai Pabokori periode 1995-2005. Secara umum Masjid Islamic Center Dato 

Tiro berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam dan sebagai pusat kegiatan 

keagamaan Islam di Kabupaten Bulukumba. 

Masjid ini selain digunakan sebagai tempat shalat lima waktu, shalat 

Jum‟at dan ibadah-ibadah lainnya. Masjid ini juga terdapat berbagai model 

habitus masyarakat yang ada di Masjid Islamic Center Dato Tiro. Berikut ini 

beberapa model habitus yang ada pada Masjid Islamic Center Dato Tiro 

diantaranya : 

1. Sebagai tempat perdagangan 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukan di Masjid Islamic 

Center dijadikan sebagai tempat perdagangan yang mana kebiasan ini 

berlangsung setiap minggunya di hari Jum‟at untuk para pedagang yang berada 

di pelataran Masjid Islamic Center. Begitu banyak masyarakat yang memilih 

berjualan di Masjid tersebut dibanding melakukannya di pasar-pasar yang ada di 

Kabupaten Bulukumba maupun di tempat-tempat ramai lannya. Beda halnya 

dengan pedagang yang berada diluar pelataran masjid, mereka berdagang hampir 

setiap hari.  

Seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Masjid Islamic Center Dato Tiro 

Bapak H. Andi Firman yang mengatakan bahwa :  

“Memang benar bahwa di pelataran Masjid Islamic Center Dato Tiro ini 

berlangsung kegiatan jual beli setiap hari jumat dimana banyak sekali 

jamaah Masjid yang hendak sholat di Masjid ini, mereka tidak lupa untuk 
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melakukan interaksi jual beli baik sebelum maupun sesudah melaksanakan 

salat Jumat”.
54

 

 Berdasarkan apa yang disampaikan oleh sekretaris masjid di atas, sangat 

jelas bahwa keberadaan Masjid Islamic Center tidak hanya unggul dalam hal 

keagaamn tetapi turut membantu para pedagang dalam hal kebutuhan ekonomi 

dengan cara mengizinkan mereka berdagang di pelataran masjid maupun di 

sekitaran masjid. Banyaknya penjual disana tentunya turut mengundang 

masyarakat untuk berkunjung ke masjid tersebut sehingga terjadi begitu banyak 

interaksi di sana saat melakukan tranksaksi jual beli. 

 Masjid ICDT tidak hanya digunakan oleh masyarakat dalam hal 

peribadatan semata tetapi juga telah di gunakan sampai sejauh ini untuk tempat 

berjualan . Hal ini memberi dampak positif bagi masyarakat akan hadirnya masjid 

tersebut terutama bagi para pedagang yang memilh berjualan di masjid tersebut. 

Sejauh ini dengan kehadirannya sebagai masjid kebanggan Bulukumba sangatlah 

membantu bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. 

 Dari uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan , para 

pedagang mengatakan hal yang sama bahwa mereka menjual untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan demi terpenuhinya kebetuhan hidup mereka dan 

keluarganya. Sebagai penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, tentunya 

mereka akan melayani pelanggan yang datang. 

2. Sebagai tempat perkulihaan  

Masjid Islamic Center selain tempat beribadah, mahasiswa disana juga 

menggunakan sebagai tempat perkulihaan yang mana rutin dilaksanakan di Masjid 

tersebut. Hal ini menunjukan fungsi Masjid Islamic Center tidak hanya untuk 

                                                           
54 H. Andi Firman 61(Sekretaris Masjid) wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 

Maret 2022, pukul 16.00 WITA, Bulukumba. 
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beribadah tetapi dapat digunakan dalam berbagai hal salah satunya seperti 

Mahasiswa yang melakukan perkulihaan di masjid tersebut.  

Perkulihaan yang dilakukan mahasiswa di dalam Masjid Dato Tiro sudah 

dianggap biasa oleh masyarakat disana dan bukan hal yang baru bagi mereka 

kecuali orang atau turis yang berkunjung di Masjid Islamic Center Dato Tiro. 

Pengurus masjid memberikan kebebesan bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

perkuliahan di masjid tersebut seperti pengurus masjid  memberikan fasilitas 

berupa perpustakaan yang dimiliki Masjid Islamic Center Dato Tiro. Mahasiswa 

maupun masyarakatan bisa menggunakan fasilitas itu. 

Menurut salah satu Mahasiswa yaitu Andi Yamin yang melakukan 

perkulihaan di Masjid Islamic Center, mengatakan bahwa : 

Kami mahasiswa terkhususnya saya dan teman-teman saya rutin 

melakukan perkulihaan di masjid ini dan kami nyaman melakukan 

perkulihaan disini. Jika memasuki waktu salat kami dan dosen tidak lupa 

melaksanakan kewajiban sebagai umat islam yaitu melakukan shalat 

berjamaah.
55

 

Berdasarkan yang disampaikan mahasiswa tersebut sangat jelas bahwa 

keberadaan Masjid Islamic Center Dato Tiro juga berperan penting dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan dengan mendukung aktivitas perkulihaan yang telah 

menjadi sebuah habitus masjid kebanggan Bulukumba karena telah terjadi secara 

terus menerus dan berlangsung lama. 

3. Sebagai tempat rekreasi dan foto-foto 

Keindahan dan kemegahan Islamic Center Dato Tiro telah menjadi icon 

baru Baulukumba. Selain masyarakat lokal banyak diantara orang-orang yang 

berasal dari daerah lain sengaja datang ke Masjid Islamic Center Dato Tiro 

                                                           
55 Andi Yamin 22 (Mahasiswa) wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022, 

pukul 16.00 WITA, Bulukumba. 
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Bulukumba untuk menikmati keindahan dan menyempatkan waktu untuk 

mengabadikan foto. 

Indah (pengunjung) yang berasal dari Makassar memberikan keterangan 

sebagai berikut : 

“Kami jauh-jauh dari Makassar sebenarnya mau ke pantai tapi kami 

tertarik singgah foto-foto disini, karena bangunnya bagus dan masjidnya 

cantik untuk dijadikan backround foto”.
56

 

Sebagian besar masyarakat maupun pengunjung yang pertama kali berada 

di Masjid Islamic Center Dato Tiro tidak ingin ketinggalan mengabadikan diri 

mereka sebelum meninggalkan Masjid Islamic Center Dato Tiro. Sama halnya 

yang dilakukan indah dan beberapa pengunjung lainnya baik itu berasal dari 

Bulukumba maupun daerah lain. 

Hampir setiap hari pengunjung datang di Masjid Islamic Center Dato Tiro 

baik yang lokal maupun luar daerah Bulukumba pasti mengambil gambar atau 

berfoto-foto. Bangunan yang megah yang dimiliki masjid kebanggan Bulukumba 

tersebut telah mampu menyita perhatian masyarakat dengan desainnya yang 

indah. Hal ini membuat masjid tersebut menjadi unggul dari masjid-masjid 

lainnya pada umumnya.  Keberadaan masjid tersebut sangatlah membantu bagi 

para musafir yang ingin singgah dan beristrahat untuk salat. Tetapi kadang kala 

juga ditemukan beberapa pengunjung yang singgah beristrahat walaupun sudah 

waktu salat tetapi tidak melaksanakan salat. 

Beberapa pengunjung berkomentar sama bahwa desain dan arsitektur 

masjid kebanggan Bulukumba tersebut telah banyak mengundang daya tarik bagi 
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masyarakat lokal maupun luar Bulukumba yang sengaja datang untuk melihat 

secara langsung dan menikmati serta mengabadikan momen di masjid.  

Tidak adanya aturan jelas di masjid kebangaan Bulukumba itu telah 

membuat para pengunjung yang hanya sekedar datang bertambah leluasa untuk 

berfoto-foto walaupun pada saat salat sedang berlangsung. 

Selain hal yang diatas di Masjid Islamic Center terdapat beberapa program 

keagaamn yang merupakan bagian dari program Masjid Islamic Center Dato Tiro 

Kabupaten Bulukumba, diantaranya: 

1. Pembinaan dan pengembangan TK/TPA  

 Program pembinaan dan pengembangan TK/TPA ini adalah perwujudan 

dari fungsi keilmuan dan pendidikan masjid. Program ini merupakan wadah bagi 

anak-anak yang berada di kota Bulukumba khususnya yang bertempat tinggal di 

sekitar Masjid Islamic Center Dato Tiro kelurahan Bintarore, yang ingin belajar 

mengaji dan ilmu keagamaan lainnya. 

 Pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro telah menyediakan ruangan 

khusus untuk menunjang proses pembinaan dan pengembangan TK/TPA ini. 

Proses pembinaannya terlaksana setiap hari di mulai ba‟da ashar sampai ± jam 5 

sore. Terdapat dua orang guru yang ditugaskan khusus untuk membina dan 

mengajarkan 

langsung kepada ± 30 santriwan dan santriwati TK/TPA Masjid Islamic Center 

Dato Tiro Bulukumba. 

 Proses pembinaan TK/TPA berjalan dengan baik, hanya saja ruangan dan 

fasilitas yang telah disediakan itu masih kurang untuk menunjang proses 

pembinaan santriwan dan satriwati sebagaimana TK/TPA pada umumnya. Posisi 
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ruangan TK/TPA yang berada di lantai dasar sudut kanan Masjid Islamic Center 

Dato Tiro itu masih kurang diketahui keberadaannya oleh masyarakat ataupun 

pengunjung yang datang. Selain itu, halaman bermain untuk TK belum ada sama 

sekali. Sehinggah banyak santriwan maupun santriwati yang tidak mendapatkan 

pembinaan yang memadai, dalam hal ini pembinaan menumbuhkan dan 

mengembangkan bakat yang dimiliki oleh santriwan dan santriwati. 

2. Pembinaan dan pengembaangan remaja Masjid 

 Program pembinaan dan pembangun pemuda remaja Masjid adalah bagian 

dari perwujudan fungsi etik, moral dan sosial masjid. Program ini merupakan 

wadah bagi para remaja yang berada di kota Bulukumba terkhusus yang berada 

disekitaran Masjid Islamic Center Dato Tiro kelurahan Bintarore. 

 Secara administrasi, kegiatan-kegiatan remaja masjid ini belum terstruktur 

sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan yang biasa mereka lakukan hanya ikut 

serta dalam kepantiaan yang dibentuk dan diselenggarakan oleh pengurus Masjid 

Islamic Center Dato Tiro. Kegiatan yang pernah diikuti para remaja masjid 

diantaranya panitia amaliah ramadhan, panitia hari besar Islam, panitia lomba 

pentas seni religi,panitia donor darah, latihan musik Qasidah serta kegiatan-

kegiatan lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan remaja Masjid 

Islamic Center Dato Tiro hanya sebagai pelengkap saja dalam membantu 

kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di Masjid Islamic Cente Dato Tiro 

Kabupaten Bulukumba. 

3. Pembinaan dan pengembangan majelis taklim 

 Program pembinaan dan pengembangan majelis taklim juga merupakan 
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perwujudan fungsi etik, moral dan sosial Masjid. Masjid dengan majelis 

taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu 

pengetahuan muslimin. 

 Program ini di bentuk khusus untuk memberikan wadah bagi para 

perempuan yang berada di kota Bulukumba, khususnya yang bertempat tinggal di 

sekitar Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. 

 Peranan Majelis Taklim sangat dibutuhkan untuk menjaga dan 

memakmurkan masjid. Adapun kegiatan dari majelis taklim Islamic Center Dato 

Tiro masih belum tersusun secara admnistrasi, sejak terbentuknya. Hanya ada 

beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan antara lain donor darah, 

pengajian, yasinan setiap malam jum‟at dan beberapa kegiatan sosial lainnya. 

4. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan Masjid 

 Masjid juga berfungsi sebagai wadah dalam pengembangan keilmuan dan 

pendidikan. Salah satunya ada pada program pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan Masjid Islamic Center Dato Tiro. Pada program ini, secara 

administrasi belum sepenuhnya berjalan sebagaimana perpustakaan pada 

umumnya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, di dalam masjid Islamic 

Center Dato Tiro terdapat sebuah lemari kaca berisikan buku-buku sosial, 

keagamaan dan buku-buku yang berkaitan dengan Masjid. Kalau dilihat, ada 

beberapa buku yang menarik untuk dibaca, akan tetapi pihak pengelola Masjid 

tidak mengetahui bagaimana proses untuk bisa mendapatkan buku-buku tersebut 

untuk dibaca. Lemari kaca tempat buku-buku itu selalu terkunci, dan menurut 

informasi ada pihak pengurus yang memegang kunci lemari tersebut. 
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5. Pembinaan dan pengembangan seni bernuasa islam 

 Program ini merupakan bagian dari fungsi keilmuan dan pendidikan 

Masjid, yang bentuk dari program ini diantaranya pelatihan musik Qasidah, 

lomba-lomba seni Islam, dan pelatihan teater. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 

para remaja masjid dan ibu-ibu majelis taklim Islamic Center Dato Tiro. 

 Kegiatan lomba-lomba Islam biasanya dilaksanakan pada bulan Suci 

Ramadhan oleh panitia amaliah Ramadhan dan pesertanya berasal dari remaja 

masjid dan ibu-ibu majelis taklim dari berbagai wilayah kecamatan Kabupaten 

Bulukumba. Hingga saat ini, program pembinaan dan pengembangan seni 

bernuansa Islam sudah tidak terlalu aktif lagi. 

6. Pembinaan dan pengembangan Hifzil Qur’an 

 Program ini bagian dari fungsi keilmuan dan pendidikan serta dapat 

dikatakan juga sebagai fungsi peribadatan dalam membangun nilai takwa. 

Program ini pernah terlaksana sebelumnya, akan tetapi sekarang program ini tidak 

pernah lagi terlaksana. Program pembinaan dan pengembangan hifzhil Qur‟an 

tidak berjalan dengan baik. 

7. Pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah 

 Program pemberdayaan zakat, infaq dan sadekah merupakan perwujudan 

dari fungsi pribadatan tentang membangun nilai takwa terhadapat Allah SWT. 

 Program ini terlaksana secara rutin setiap tahun, dan dilaksanakan oleh 

paniatia amalia ramadhan di Masjid Islamic Center Dato Tiro 

Bulukumba.Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Sadekah tidak hanya di bulan suci 

Ramadhan tetapi pengurus Islamic Center Dato Tiro juga sering menyampaikan 

informasi kepada masyarakat maupun jama‟ah yang ingin berinfaq dan Sedekah 

untuk menghubungi langsung pengurus masjid. Secara umum, program ini 
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terealisasi sebagaimana fungsi masjid yaitu sebagai tempat mengumpulkan dana, 

menyimpan, dan membagikannya. 

8. Melestarikan keluarga sakinah sejahtera dan bahagia 

 Program ini ditangani langsung oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 

Bulukumba, untuk itu di Masjid Islamic Center Dato Tiro terdapat sebuah kantor 

khusus Majelis Ulama Indonesia, keberadaan kantor ini bertujuan untuk 

mempermudah akses dalam melestarikan keluarga sakinah, sejahtera dan bahagia. 

Kantor Majelis Ulama Indonesia itu berada di lantai dasar masjid Islamic Center 

Dato Tiro. Pengurus Majelis Ulama Indonesia tidak setiap saat berada di kantor 

tersebut, karena kantor itu hanyalah kantor alternatif. 

Beberapa program yang disebut diatas yang ada pada Masjid Islamic 

Center Dato Tiro sejauh ini pengurus masjid berusaha untuk merealisasikan 

kedelapan program  keagaamn tersebut. Dengan tercapainya kedelapan program 

tersebut maka bisa dikatakan bahwa telah berhasil sebagai masjid yang patut di 

contoh oleh masjid lain baik itu dalam lingkup Kabupaten Bulukumba 

terkhususnya maupun masjid-masjid yang berada di luar Bulukumba. 

E.  Faktor Pembentuk Habitus Masyarakat Yang Menjadikan Masjid Islamic 

Center Sebagai Ruang Perjumpaan 

 Keberadaan Masjid Islamic Center Dato Tiro  menjadi buah pembicaraan 

diberbagai daerah terlebih lagi di media sosial. Keindahan dan keunikan Masjid 

Islamic Center Dato Tiro Bulukumba mampu mengalahkan ketenaran beberapa 

tempat wisata di Bulukumba. 

 Sebagai pusat kegiatan keagaaman di Bulukumba, Masjid Islamic Center 

Dato Tiro telah banyak digunakan oleh beberapa kelompok atau organusasi- 
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organisasi sosial untuk malaksanakan kegiatan-kegiatan sosial mulai dari kegiatan 

festival musik islami, tablig akbar, zikir bersama, dan beberapa kegiatan-kegiatan 

sosial lainnya 

Secara umum kegiatan-kegiatan yang terlaksana di Masjid Islmic Center 

Dato Tiro pada dasarnya adalah fungsi masjid pada umumnya, akan tetapi ada 

bebarapa kegiatan yang telah terlaksana disana tetapi tidak ditemukan di masjid-

masjid lain. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi habitus di Masjid Islamic 

Center Dato Tiro. Adapun beberapa faktor pembentuk habitus di masjid tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Masjid Islamic Center Dato Tiro menjadi daya tarik  

Faktor yang pertama yakni Masjid Islamic Center Dato Tiro menjadi daya 

tarik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Al Syarif yang bertugas sebagai 

petugas keamanan mengatakan bahwa : 

“Faktor penyebabnya ialah daya tarik, karena alasan yang pertama tempat 
yang strategis, pas masuk kota Bulukumba kita langsung melihat 
bangunan yang sangat megah dengan desain yang sangat indah, selain itu 
juga mempunyai suasana yang cukup menarik dalam hal ini terbuka, 
kesejukan, berbeda dengan masjid pada umumnya yang biasanya 
tertutup”.
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Menurut pendapat Bapak Al syarif, Masjid kebanggaan Kabupaten 

Bulukumba memiliki daya tarik tersendiri untuk semua orang. Hal ini didukung 

dengan tempat yang strategis yang mana ketika pertama kali memasuki kota 

Bulukumba yang terlihat langsung adalah bangunan dari Masjid Islamic Center 

Dato Tiro. 

                                                           
57 Al syarif  (satpam) wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 

16.30 WITA, Bulukumba. 
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Desain bangunan yang sangat megah dan unik, ditambah dengan suasana 

yang sejuk dan terbuka, membuat orang-orang yang berkunjung merasakan hal 

yang berbeda yang bisa jadi belum perna dirasakan sebelumnya.  

 Dilla yang merupakan salah satu pengujung masjid memberikan 
keterangan:  

 
“Mungkin hal ini disebabkan karena besarnya bagunan masjid ataupun 
cantiknya masjid karena inikan bangunan yang menjadi salah satu icon 
baru Bulukumba sehingga banyak yang memilih berkunjung kesini”.
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 Keterangan dari Dilla menjelaskan bahwa masjid yang menjadi kebangaan 

Bulukumba ini sangatlah membuat masyarakat tertarik untuk berkunjung sehingga 

banyak masyarakat yang berkunjung hanya untuk melihat bangunan yang megah 

dan desain yang indah pada masjid. Mereka datang semata-mata bukan melakukan 

ibadah melainkan mereka datang untuk berfoto-foto dengan background masjid. 

2. Faktor ekonomi  

 Untuk faktor yang kedua ini berperan penting dalam hal terbentuknya 

habitus bagi masyarakat yang memilih berdagang di pelataran masjid maupun di 

sekitaran masjid. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pedagang yang 

bernama Leny Widyawati mengatakan : 

“Saya melakukan aktivitas menjual karena saya rasa tempat ini cocok 
untuk menjual karena tempat ini ramai pengunjung apalagi di hari jum‟at 
sehingga banyak pembeli dan menambah penghasilan kami”.
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 Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menjadi faktor utama para 

pedagang berjualan di tempat tersebut di karenakan faktor ekonomi yang 

mengharuskan mereka berjualan di tempat tersebut dan bisa membantu 

perekonomian keluarga mereka. Begitupun yang dikatakan ibu Hasna : 

                                                           
58 Dilla (pengunjung) wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 

16.00 WITA, Bulukumba. 

59 Leny widya wati(pengunjung) wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022, 

pukul 14.30 WITA, Bulukumba. 
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 “Untuk menjaga kelangsungan hidup dan untuk membiayai anak. Selain 
kegiatan berjualan disini tentunya saat waktu salat masuk saya tetap 
melaksanakan salat karena salat adalah kewajiban”.
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Dari apa yang dikatakan ibu Hasna bisa ditarik kesimpulan bahwa para 

pedagang yang ada di pelataran Masjid memilih untuk berjualan karena alasan 

ekonomi. Dengan alasan tersebut kegiatan tersebut telah menjadi habitus bagi 

mereka. Hal ini didukung dengan pengurus masjid yang tidak memberikan 

batasan bagi pedagang untuk berjualan. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Hasna (pedagang) wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022, pukul 14.00 

WITA, Bulukumba. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun yang dapat dijadikan kesimpulan dalam skripsi ini sebagai sebuah 

ringkasan yang dapat mempermudah dalam menganalisa seluruh rangkaian isi di 

dalamnya dan juga sebagai jawaban-jawaban dalam pertanyaan yang diajadikan 

sebagai rumusan masalah dalam penulisan karya ini  

1. Masjid Islamic Center Dato Tiro pembangunanya dimulai pada peletakan 

batu pertama oleh gubernur Sulawesi Selatan pada masa itu yakni H. 

Sainal Basri Palaguna yang bertepatan dengan masa jabatan Bupati 

Bulukumba pada masa itu yakni Bapak Andi Patabai Pabokori. 

Pembangunan masjid sempat terhenti pada masa jabatan Andi Sukri 

Sappewali selama periode 2005-2010. Pembangunan masjid ini baru 

dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan H. Zainuddin Hasan dengan 

menyesuaikan filosofi dan karakter nilai-nilai yang ada pada masyarakat 

Bulukumba. Pada akhirnya tahun kelima masa jabatannya pembangunan 

masjid berhasil diselesaikan. Untuk penamaannya sendiri diambil dari 

nama ulama penyebar Islam pertama yakni Dato Tiro dan juga berawal 

dari berbagai masukan dan ide tokoh masyarakat Kabupaten Bulukumba 

yang kemudian memilih dan menyampaikan salah satu nama yakni dengan 

nama Masjid Islamic Center Dato Tiro. 

2. Model habitus masyarakat yang menjadikan masjid kebanggan 

Bulukumba tersebut yakni kegiatan berdagang yang dilakukan di pelataran 

masjid maupun di sekitaran masjid dan berlangsung terus menerus bagi 

masyarakat yang memilih berjualan disana. Untuk model habitus yang 

kedua yaitu masjid tersebut dijadikan sebagai tempat perkulihaan bagi 

mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Model habitus 

terakhir yang ditemukan peneliti adalah tempat destinasi dan foto-foto bagi 
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3. masyarakat yang tinggal diluar Kabupaten Bulukumba, kebanyakan dari 

mereka hanya singgah untuk berfoto. Dari ketiga model habitus yang 

ditemukan tentunya tidak ditemukan pada masjid-masjid pada umumnya. 

Habitus yang ada dan ditemukan di tempat tersebut tentunya di bentuk 

oleh dunia sosial yang terjadi disana. 

4. Faktor pembentuk habitus yang ada pada masjid kebanggaan Bulukumba 

yakni faktor daya tarik dimana lokasi masjid tersebut yang strategis, juga 

memiliki bangunan yang megah dan indah serta desain arsitekturnya yang 

membedakan dengan masjid-masjid yang lain. Selain faktor daya tarik, 

habitus yang ada disana juga terbentuk karena faktor ekonomi 

sebagaimana yang dialami parah pedagang yang memilih untuk berjualan 

ditempat tersebut dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup dan 

keluarganya karena tempat tersebut terbilang sangat ramai disetiap harinya 

apalagi di hari jumat. 

 

B. Implikasi Penelitian 

 Sebagai sebuah saran dari tindak lanjut dalam penelitian skripsi ini, yang 

di maksudkan sebagai sebuah rencana jangka panjang, penulis berharap agar 

penelitian tentan Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba (Sebuah 

Perspektif Habitus Pierre Bourdieu) ini bisa menjadi bahan pembelajaran dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan.  

 Masjid Islamic Center yang kini hadir di Kabupaten Bulukumba 

diharapkan bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid lain . Dalam hal ini masjid 

tidak hanya berfungsi dalam hal peribadatan semata tetapi juga bisa di fungsikan 

sebagai ruang perjumpaan dalam hal sebagai tempat berdagang, tempat 

perkuliahan sehingga menjadi tempat transformasi ilmu pengetahuan maupun 

aktivitas-aktivita lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan zaman tanpa 
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menghilangkan fungsi utama masjid yakni sebagai tempat beribadah kepada Allah 

SWT. 

 Secara Umum, saran dari penulis agara senantiasa melaksanakan ibadah di 

Masjid dengan tidak keluar dari jalur fungsi masjid. Sebab hanya kitalah semua 

umat Islam yang dapat memakmurkan masjid dengan melaksanakan ibadah-

ibadah wajib maupun sunnah, serta kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan 

dengan keagamaan umat Islam. 
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PROFIL INFORMAN 

Ada beberapa Informan yang diambil dalam penelitian ini, Adapun datanya 

sebagai berikut: 

NAMA UMUR PEKERJAAN 

H. Andi Firman 60 Tahun Sekertaris Masjid 

Al Syarif 22 Tahun Satpam 

Mardiono 33 Tahun Wiraswasta 

Dilla 19 Tahun Mahasiswa 

Indah 20 Tahun Mahasiswa 

Leni Widya wati 22 Tahun Pedagang 

Hasna 37 Tahun Pedagang 

Andi Yamin 21 Tahun Mahasiswa 

Arfan 31 Tahun Wiraswasta 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Wawancara dengan Bapak H.Andi Firman Selaku Sekertaris Masjid 

Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. Pada tanggal 18 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Al Syarif selaku satpam di Masjid Islamic 

Center Dato Tiro Bulukumba yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022 
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Gambar 3: Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mardiono yang hampir 

setiap hari melakukan aktivitas di Masjid Islamic Center Dato Tiro sebagai 

pedagang pada tanggal 18 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara yang dilakukan dengan saudari Dilla salah satu 

pengunjung di Masjid Islamic Center Dato Tiro pada tanggal 19 Maret 2022 
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Gambar 5: Wawancara yang dilakukan dengan saudari Indah salah satu 

pengunjung di Masjid Islamic Center Dato Tiro pada tanggal 19 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Leny salah satu pedagang yang 

berada di pelataran Masjid Islamic Center Dato Tiro pada tanggal 20 Maret 2022 
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Gambar 7: Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hasna salah satu pedang yang 

berada di pelataran Masjid Islamic Center Dato Tiro pada tanggal 20 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Wawancara yang dilakukan dengan Mahasiswa yang bernama Andi 

yamin yang melakukan perkulihaan di Masjid Islamic Center Dato Tiro pada 

tanggal 20 Maret 2022 
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Gambar 9: Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arfan sehabis 

melaksanakan sholat di Masjid Islamic Center Dato Tiro pada tanggal 21 Maret 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Perpustakan yang berada di Masjid Islamic Center Dato Tiro 

Bulukumba 
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Gambar 11: Aktivitas Jual beli yang berada di Masjid Islamic Center Dato Tiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: sejumlah mahasiswa yang melakukan perkuliahan di Masjid Islamic 

Center Dato Tiro Bulukumba 
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Gambar 13: bangunan Masjid Islamic Center Dato Tiro dari sisi depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

71 
 

RIWAYAT HIDUP 

Ashar Umar, lahir di Sarajoko, 07 April 2000, berasal dari 

Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba. Anak ketiga dari tiga bersaudara 

dari pasangan Bapak Umar dan Ibu Suhriah. Penulis 

mengawali pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-

kanak di TK Pertiwi Tanete, Kelurahan Jawai-Jawi, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2004-2006 dan 

melanjutkan kejenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 239 Sarajoko, pada 

tahun 2006-2012, dan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di 

MTsN 2 Bulukumba pada tahun 2012-2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan 

formal sekolah menengah atas di SMAN 2 Bulukumba pada tahun 2015-2018. 

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah selama 12 tahun, 

selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan mengikuti ujian 

seleksi masuk melalui jalur terakhir yaitu ujian masuk mandiri (UMK), dan 

Alhamdulillah lulus pada pilihan jurusan pertama yaitu Aqidah dan Filsafat Islam, 

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

pada tahun 2018 dan Insyallah akan selesai pada tahun 2022. 

 Pengalaman organisasi penulis selama menjalani pendidikan formal yaitu, 

sebagai anggota pramuka selama duduk di bangku sekolah dasar (SD), sebagai 

anggota osis pada saat duduk di sekolah menengah pertama, serta masuk pada 

organisasi MPK sebagai anggota saat duduk di bangku sekolah menegah atas. 

Pengalaman organisasi pertama yakni sebagai Anggota di Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Filsafat cabang gowa raya, dan 
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selanjutnya menjadi anggota devisi minat dan bakat di Himpunan Mahasiswa 

Jurasan Aqidah dan Filsafat Islam pada periode 2020-2021 dan kemudian 

melanjutkan pengalaman organisasi sebagai wakil bendahara umum pada 

himpunan mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam pada tahun 2021-2022, 

dan yang terakhir selama kuliah penulis sebagai sekretaris kelas di mulai pada 

semester 3 sampai saat ini. 

 Kedua orang tua penulis telah membimbing dan menuntun penulis untuk 

hidup mandiri, serta mengajarkan bagaimana pentingnya menuntut ilmu setinggi-

tingginya dimana pun dan kapanpun. Tidak lupa juga kedua orang tua penulis 

tentunya mengajarkan untuk selalu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT baik 

itu yang wajib maupun sunnah. Karena bagi kedua orang tua penulis ibadah 

adalah salah satu bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak nanti dan 

bagi penulis juga, jika ibadah kita baik maka hidup kita akan baik pula. Dengan 

ini penulis sangat bersyukur  kepada Allah SWT, karena telah memberikan 

kesempatan untuk merasakan indahnya menuntut ilmu pengetahuan sampai 

sekarang. 

Alhamdulillah 

 

 


