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ABSTRAK 

Pokok Masalah penelitian ini Adalah Pengaruh Elit Lokal yang Ada di Desa 

Moncobalang dalam proses penyelenggaraan pelarangan Sholat berjamaah di Masjid 

sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Implementasi Kebijakan pada Masjid di 

Desa Moncobalang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian 

ini pada Pengaruh Elit Terhadap Pandemi Dan Implementasi Masjid di Desa 

Moncobalang Kab. Gowa. Penelitian ini menggunakan teori Elit dan Konsep Teori 

Kebijakan Publik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

secara mendalam dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber 

primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan 

melalui Empat tahapan, yaitu:  Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data Dan 

Verifikasi dan Penyimpulan data.  

 

Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Elit Memiliki pengaruh pada 

kebijakan dan penginplementasian kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar) Mengenai penanganan Ibadah Di Masjid dalam kondisi pandemi Covid19 

nomor 14 tahun 2020 di Desa Moncobalang kecamatan Barombong kab.gowa, 

Peneliti melihat Elit memiliki keunggulan di stratifikasi sosial (orang yang dituakan 

di suatu tempat) dan merupakan kelompok yang memiliki keahlian dan keterampilan 

khusus yang mampu mengorganisasi massa di dalam atau diluar pemerintahan , selain 

itu elit juga memiliki idealisme dan prinsip yang kuat sehingga mampu 

mempengaruhi kebijakan baik itu masyarakat maupun pemerintah.  

 

Kata kunci: Elit, Pandemi Covid19, Implementasi Kebijakan 
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BAB  I 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang  

Pandemi yang menglobal melanda dunia sepanjangtahun 2020 Corona 

Virus Disease (Covid-19). Coronavirus sebagai wabah pandemi besar yang 

menyebar luas bermula sejak dari gejala ringan sampai berat.  Virus ini 

menyebar dengan sangat cepat diseluruh penjuru sampai kepelosok desa se 

Indonesia hingga diketahui saat ini 26 Maret warga Indonesia yang positif 

Covid19 berjumlah 893 orang dengan 78 meninggal, dan 35 sembuh. Semakin 

hari banyak informasi yang menyebar perihal covid19.
1
 Jika Melihat dari 

Kelembagaan tidak sedikit kalangan yang menganggap WHO lambat dalam 

artian untuk memberitahukan tentang persebaran virus antar manusia yang di 

tengarai penyebab dari sikap kompromistis lembaga kesehatan dunia (WHO) 

yang tidak mempunyai inisiatif Dalam Mengumpulkan berbagai Informasi 

Secara independen. 

Dari kalangan masyarakat begitu banyak yang menilai pihak berwenang 

seperti pemerintah, pihak kesehatan dan aparat RI cukup terlambant merespon 

dan mengantisipasi pandemi ini, baik dari pusat hingga daerah. Langkah 

penanganan yang diterapkan berbagai  kebijakan  seperti membatasi ruang 

pablik dengan memberlakukan Pembatasan Ruang Sosial Berskala Besar 

(PSBB) sebagai kebijakan yang di terapkan dari Ibu Kota hingga pelosok 

Desa. Hal ini sebagai kebijakan pemerintah pusat yang diumumkan pada 

tanggal 20 April 2020, termasuk menutup sekolah dan pereguruan tinggi, 

mengalihkan proses pembelajaran dari bertatap muka ke sistem online sebagai 

bagian dari kebijakan tersebut, termasuk membatasi ruang kerja perkantoran, 

ruang-ruang ibadah serta perkumpulan yang melibatkan banyak orang dengan 

                                                           
1
 Tarisa Novita Indana Zulva, 2020 “COVID-19 DAN KECENDERUNGAN PSIKOSOMATIS” 
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himbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Pemerintah pun 

segerah mengambil kebijakan untuk mempercepat penanggulangan Covid19, 

bekerja sama dengan beberapa rumasakit yang kemadai sebagai tempat 

rujukan penanggulangan, mengeluarkan anggaran insentif kepada para tenaga 

medis. Beberapa stimulus ekonomi pun telah digulirkan dengan 

merelokasikan anggaran-anggaran. Serangkaian protokol kesehatan dan 

keamanan pun   disosialisasikan.  Termasuk  anjuran  untuk  tidak  mudik  

menjelang  lebaran  Idul  Fitri 1424  H. Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) ini merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan dengan menutup 

sekolah dan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, dan penutupan 

fasilitas umum dan publik. 

Meskipun banyak kalangan menilai pemerintah RI agak lamban 

merespon dan mengantisipasi pandemi ini, pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, melakukan berbagai kebijakan seperti menutup sekolah, perguruan 

tinggi, dan perkantoran, serta perkumpulan yang melibatkan banyak orang 

dengan himbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. 

Pemerintah telah pula menyusun gugus tugas percepatan penanggulangan 

COVID-19, mempersiapkan beberapa rumah sakit sebagai rujukan, merubah 

Wisma Atlet Kemayoran menjadi RS pasien COVID-19 dengan gejala ringan 

hingga sedang, membangun RS COVID-19 di Pulau Galang, memberikan 

insentif bulanan kepada para tenaga medis. Beberapa stimulus ekonomi pun 

mulai digulirkan dengan merelokasi anggaran sebesar Rp 405,1 trilyun untuk 

penanggulangan wabah ini: 75 triluin untuk bidang kesehatan, 110 triliun 

untuk jaringan pengaman sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan 

stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 trilyun untuk pembiayaan program 

pemulihan ekonomi nasional.3 Serangkaian protokol kesehatan dan keamanan 

pun disosialisasikan. Termasuk anjuran untuk tidak mudik menjelang lebaran 

Idul Fitri 1424 H ini. Di April 2020, pemerintah mengumumkan kebijakan 
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Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merujuk kepada UU 

Kekarantinaan Kesehatan dengan menutup sekolah dan perkantoran, 

pembatasan kegiatan keagamaan, dan penutupan fasilitas umum dan publik. 

Tiap negara memiliki kebijakan tersendiri yang sesuai dengan kondisi 

sosial, ekonomi, dan politik mereka masing-masing. Sebagian negara 

memberlakukan kebijakan lock down sebagai salah satu strategi untuk 

membatasi atau memperlambat gerak pandemi virus corona yang dibawa oleh 

manusia, namun sebagian negara lainnya ada juga yang tidak memberlakukan 

lock down, termasuk Indonesia. Namun isolasi mandiri, dan physical 

distancing (pembatasan jarak fisik) dilakukan sebagaimana protokol kesehatan 

covid-19 yang diterbitkan oleh WHO dan menjadi standar protokol 

internasional untuk menangani penyebaran virus corona yang menggila 

karena kebrutalan tingkah laku manusia.
2
 

Mitos bahwa Indonesia kebal dengan virus corona akhirnya terpatahkan 

setelah pengumuman oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo tepatnya pada 

tanggal 3 maret 2020 siang bahwa dua WNI dinyatakan telah positif terjangkit 

virus corona mereka merupakan seorang perempuan umur 31 dan Ibunya 64 

Tahun. Pihak pemerintah Negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan 

upaya atas bencana virus ini yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan 

sebagai langkah awal untuk menimalisir penyebaran Covid19.
3
 Pemerintah 

Mengeluarkan kebijakan untuk daerah agar menjadi daerah siaga Covid19, 

selain itu pemerintah daerah juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai bahaya Covid19, upaya sosialisasi kemasyarakat dengan berbagai 

                                                           
2
 CNN Indonesia. “Pemerintah Mengenal Sosial Distancing Sebagai Cara 

Mencegah Corona .CNNIndonesia”,  
3 CNN Indonesia. “Pemerintah Mengenal Sosial Distancing Sebagai Cara 

Mencegah Corona. CNNIndonesia  
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cara ytang ditempuh dari beberapa media dan menerapkan gerakan sosial 

distancing sebagai langkah awal untuk meminimalisis penyebaran covid19. 

Konsep ini menjelaskan mengenai bagaimana agar memutus tali rantai 

penyebaran Covid19 dengan cara menjaga jarak antara satu manusia dengan 

manusia lain minimal dua meter dengan ini maka bisa menjaga kontak secara 

langsung antara manusia lain minimal dua meter dengan ini bisa menjaga 

kontak secara langsung antara manusia dan menghindari kerumunan di tempat 

massal.  

Dalam hal ini upaya Pemerintah Republik Indonesia menerapkan 

berbagai cara dan upaya penanganan pandemi virus ini yaitu dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai langkah awal untuk meminimalisir 

penyebaran Covid19. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan 

untuk daerah agar menjadi daerah siaga Covid19 dan memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat terkaitedukasi dan bahaya mengenaivirus ini dengan 

menerapkan gerakan sosial distancing. Konsep ini menjelaskan mengenai 

bagaimana memutus tali rantai penyebaran Covid19 dengan cara menjaga 

jarak dan menghindari keramaian di tempat umum.  

Wabah ini sangat baru, semua pihak bersikap ekstra hati-hati dan 

waspada. Virus ini tidak hanya menyerang sistem imun manusia tetapi juga 

mempengaruhi pola dan cara hidup. Pandemi ini mampu meluluhlantahkan 

berbagai sendi kehidupan manusia. 

Pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus untuk 

menanggulangi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

Penanganan pandemi Covid19 bukan hanya tentang itikad atau kebijakan 

politik yang ramah dari pemerintah itu sendiri tetapi membutuhkan langkah-

langkah penaganan yang lebih tepat dan pengelolaan yang bersifat 

transparansi dari pihak yang berwenang menanggulagi dan melayani 

kesehatan masyarakat trkhusus dimasa pandemi ini. Sebagaimana konsekuensi 
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yang diterima atas keterlambatan respons terhadap krisis Covid19. Hingga 

Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu respon. 

Sebagai bentuk langkah awal dari pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu 

kebijakan sosial distancing. Tetapi, tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran 

yang sangat marak terjadi terhadap prinsip sosial distancing. Bisa dilihat 

penerapan yang dikeluarkan oleh pihak yang bertugas sebagai 

penanggulangan  masih  belum  memadai  bagi masyarakat.   

hal ini membuat pemerintah  indonesia mengambil dan menerapkan 

beberapa kebijakan dengan maksud menekan penyebaran perluasan virus 

tersebut dengan melalukan beberapa cara dan upaya yakni, Pembentukan 

Gugus Tugas Penanganan Covid19 berdasarkan Keputusan presiden  Nomor  

7  Tahun  2020,Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

disejumlah provinsi kabupaten kota  yang berdampak dalam rangka 

pencepatan penanganan Covid19 yakni pembatasan beberapa kegiatan seperti, 

pelaksanaan kegiatan sekolah, bekerja di kantor diganti dengan bekerja dari 

rumah, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum dan kegiatan 

keagamaan yang bersifat massal dan kegiatan yang tingkat penularanya besar 

antara satu manusia dengan manusia lainnya. 

Mewabahnya virus corona dan telah ditetapkan sebagai suatu pandemi 

tidak hanya berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat 

tetapi membawa implikasi yang besar terhadap kehidupan masyarakat 

diberbagai sektor. Seperti pada sektor pendidikan, pemerintah 

mengistruksikan seluruh pelajar bauk siswa maupun mahasiswa agar tetap 

belajar dengan peralihan sistem dari media tatap muka ke media online atau 

daring, begitu juga pada sektor transportasi mereka dibatasi untuk membawa 

penumpang seperti, ojek online mereka hanya diperbolehkan untuk 
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mengantarkan makanan dan barang. Sektor ekonomi mereka diinstruksikan 

untuk menutup toko perbelanjaan jika tidak mereka bisa dikenakan denda.
4
 

Indonesia sebagai national line Mayoritas umat muslim terbesar, 

berdasarkan kebijakan array to find and experience hal ini Lembaga 

keagamaan Indonesia yang di wakili oleh Majelis Ulama Indonesia 

mengluarkan fatwa. Adapun fatwa MUI yang ditetapkan yaitu tentang 

menyelenggarakan ibadah dalam situasi pandemi Covid19 nomor 14 tahun 

2020. Himbauan pola beribadah secara berjamaah dari tempat ibadah ke 

rumah, dari ruang normal ke rumah bertepatan dengan pelaksanaan bulan 

Ramadhan, yakni tidak adanya shalat tarawih berjamaah seperti Ramadhan 

sebelumnya. 

Pade abad ke 14 dan sesudahnya, di Arab terdapat berulang kali 

menemukan pepatah “Setiap ta‟un adalah waba, tetapi tidak setiap waba 

adalah thaun.” Hal ini perlu ditekankan untuk menunjukkan bahwa itu tepat. 

Disaat para penulis Islam pada abad pertama sampai abad keempat 

menyebutkan  waba atau thaun ia umumnya percaya bahwasanya bahwasanya 

wabah dan thaun merupakan penyakit  tertentu, yang diduga ada hubungan 

erat antara keduanya, namun bedanya pun sangat kentara. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Epidemi menyebar luas 

pada wilayah, benua atau  di segala penjuru dunia pada saat yang sama. 

Sebagian ulama menyebut Penyakit ini (Covid19) dengan istilah thaun, yaitu 

wabah yang menyebabkan orang sakit dan beresiko menularkannya. 

“wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular 

dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata 

                                                           
4
 1 Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi 

Corona?," „Adalah, Volume. 4, No. 1 (2020) 
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melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu 

serta dapat menimbulkan malapetaka”
5
 

Pandemi covid19 yang terjadi saat ini ada kesamaan dengan pada zaman 

Nabi yang juga sama terjadi wabah menular dan mematikan. Cara 

pencegahannya pun sama, walaupun wabah Covid19 sampai saat ini belum 

ditemukan obat penyembuhnya. Mari kita kembali mengingat kejadian wabah 

yang terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah juga terjadi 

wabah yang menyerang kaum Rasulullah. Bedanya ia bukan covid namun 

serupa wabah pada zaman sekarang ini. Wabahnya  ialah  kusta atau lepra. 

Kusta adalah wabah yang perembes dan menular saat sebelum obatnya 

ditemukan. Kusta ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang saraf 

tepi yang disebabkan oleh kuman, selain itu kusta juga menyerang kulit, dan 

organ tubuh lain kecuali pusat. Disaat itu Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi 

Wasallam merupakan pemimpin agama, segala perkara urusan duniawi atau 

segala kepentingan akhirat, Dan Ialah Nabi Yang diutus oleh Allah 

menyampaikan wahyu perintah Allah kepada seluruh ummat manusia hingga 

saat kini. Selan penyakit kusta, ketika Nabi melakukan peralanan (hijrah) ke 

madinah juga terdapat wabah, Nabi Muhammad saw. memerintahan kepada 

para pengikutnya agar bersabar dan selalu mengharapkan pertolongan yang 

datang dari Allah swt.
6
 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. yang 

diriwayatkan Bukhari yaitu; 

                                                           
5
 Undang-Undang, Wabah Penyakit Menular, 1984.  

 
6
 Nawal El Zuhby. TAFAKUR PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia, Fikroh : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam 

Volume. 14, Number. 1, Januari 2021 p-ISSN : 2087-7501, e-ISSN : 2715-4459 Hlm : 13-27 
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ُ عَزه وَجَله بِوِ نََسًا مِنْ قاَلَ  ُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ الطهاعُونُ آيةَُ الرِّجْزِ ابْ تَ لَى اللَّه عْتُمْ بوِِ فَلََ تَدْخُلُوا  رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه عِبَادِهِ فإَِذَا سََِ

 عَلَيْوِ وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأَنْ تُمْ بِِاَ فَلََ تَفِرُّوا مِنْوُ 

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tha‟un (wabah 

penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa 

Ta‟ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. 

Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 

janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu 

berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari 

daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). 

Sementara itu di ayat lain dalam QS. An-Nisa/4:59  

عُوا الرهسُوْلَ وَاُولِِ الَْْمْرِ مِنْكُمْْۚ فاَِنْ تَ نَازَعْتُ  َ وَاَطِي ْ ا اَطِيْ عُوا اللَّّٓ يَ ُّهَا الهذِيْنَ آمَنُ واْ اِلَِ  مْ فِْ شَيْءٍ فَ رُدُّوْهُ يٰآ  

رٌ وهاَحْسَنُ تََْوِيْلًَ  تُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللَِّّٓ وَالْيَ وْمِ الْْٓخِرِِۗ ذٓلِكَ خَي ْ  اللَِّّٓ وَالرهسُوْلِ اِنْ كُن ْ

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”.
7
 

 

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 

Tentang pelaksanaan ibadah dalam keadaan terjadi wabah COVID-19 

mempertimbangkan syarat mengutamakan kepentingan pribadi daripada 

kepentingan umum (agama) yakni lebih mendahulukan maslahat daripada 

mudarat. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 mengandung sarat kepentingan 

pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama (umum) dan atau 

                                                           
7
Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Pt Syamsil Cipta, 2006) 
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mendahulukan maslahat daripada mudarat. Hal itu terlihat dari intisari fatwa 

MUI sebagai berikut:
8
 

 1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan 

menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar 

penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan 

pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). 

 2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan 

mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. 

Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat Zuhur di tempat 

kediaman, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang 

melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan 

virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah 

sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti 

jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid 

atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan 

tabligh akbar. 

 3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak 

terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya 

tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang 

berwenang maka ia boleh 5 meninggalkan shalat Jumat dan 

menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, serta 

meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied 

di masjid atau tempat umum lainnya. b. Dalam hal ia berada di 

suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan 

                                                           
8
 Ayi Yunus Rusyana , Dedi Supriyadi , Ali Khosim , Fahmi Hasan Nugroho. (2020). 

Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir. 

Hlm 5. 
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ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan 

kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar 

tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung 

(bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, 

dan sering membasuh tangan dengan sabun.  

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu 

kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh 

menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai 

keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya 

dengan shalat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak 

boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang 

banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, 

seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di 

masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian 

umum dan majelis taklim.  

5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib 

menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan 

aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah 

shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau 

tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan 

majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar 

COVID-19.  

6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya 

penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan 

umat Islam wajib mentaatinya. 

 7. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama 

dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai 
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protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan 

tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk 

menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa 

dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. 

 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan 

kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan 

kebutuhan pokok dan menimbun masker dan menyebarkan 

informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.  

9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca 

Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, 

sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan 

perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya ( daf‟u 

al-bala‟), khususnya dari wabah COVID-19. 

Parameter kondisi terkendali dan tidak terkendali bila merujuk kepada 

Kementerian Kesehatan adalah didasarkan kepada orang atau diduga pasien 

covid-19. Artinya, pelaksanaan ibadah dari Fatwa MUI tersebut lebih ketat 

apabila diketahui ada orang atau pasien yang sudah terdeteksi atau positif. 

Sebaliknya, bila di suatu tempat tidak terdeteksi orang yang positif corona, 

maka wilayah tersebut dikatakan terkendali dan ibadah diselenggarakan 

secara normal. Akan tetapi, fatwa yang fleksibel di tengah pandemic virus 

yang tidak terlihat, tentu saja memiliki resiko yang lebih tinggi. Merujuk 

kepada Kemenkes terdapat istilah pasien dalam pengawasan (PDP) dan ODP 

(orang dalam pantauan). PDP yakni pasien dikriteriakan sesuai gejalanya, 

seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan. PDP melakukan kontak 

langsung dengan penderita positif virus corona dan Pasien dalam Pantauan. 

Sementara, pasien ODP memiliki gejala yang lebih ringan pada umumnya, 

seperti batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Akan tetapi, tidak ada kontak 
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erat dengan penderita positif. Pasien dengan status ODP dapat dipulangkan 

untuk selanjutnya melakukan karantina sendiri selama kurang lebih 14 hari.  

Kriteria kasus terkontrol dan tidak terkontrol jika merujuk ke Kementerian 

Kesehatan didasarkan pada pasien atau pasien suspek Covid19. Artinya 

penerapan ibadah fatwa MUI lebih ketat jika diketahui ada orang atau pasien 

yang terdeteksi atau positif. Sebaliknya, jika pengidap corona tidak terdeteksi 

di suatu tempat, maka wilayah tersebut dikatakan terkendali dan ibadah 

berlangsung normal. Namun, fatwa fleksibel di tengah pandemi virus yang 

tidak terlihat, tentu saja membawa risiko yang lebih besar. Merujuk pada 

Kementerian Kesehatan, ada istilah pasien dalam pengawasan (PDP) dan ODP 

orang dalam kendali sementara, pasien (ODP). PDP: Pasien dikategorikan 

berdasarkan gejalanya seperti demam, batuk, sesak napas dan sakit 

tenggorokan. PDP telah melakukan kontak langsung dengan pasien positif 

virus korona dan pasien dalam pemantauan. Anda biasanya memiliki gejala 

yang lebih ringan seperti batuk, sakit tenggorokan dan demam. Namun, tidak 

ada kontak dekat dengan pasien positif. Pasien dengan status ODP dapat 

dipulangkan untuk karantina lebih lanjut kurang dari 14 hari. 

Dengan ini, Fatwa MUI tidak akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan 

aman jika tidak didukung oleh pemerintah pusat bahkan daerah serta 

masyarakat dalam menjaga dan meminimalisir penyebaran virus corona..
9
 

Jika dilihat dari sisi keagamaan kebijakan implementasi bukan hal yang 

mudah untuk terealisasikan dengan maksimal. Dengan dibuatnya kebijakan 

tersebut tentu sangat berpengaruh pada perubahan dalam hal pelaksanaan 

ritual ibadah dalam dalam sehari-hari atau seperti biasanya. Respon 

masyarakat terdiri dari berbagai perspektif yaitu, ada yang menganggap 

                                                           
9Ayi Yunus Rusyana , Dedi Supriyadi , Ali Khosim , Fahmi Hasan Nugroho. (2020). 

Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir. 

Hlm 9. 
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bahwa wabah pandemi ini mengakibatkan mereka yang melaksanakan ibadah 

merasa dihalangi dalam menjaga kualitas beriman kepada Allah SWT. Dan 

mayoritas masyarakat juga menganggap wabah pandemi ini sebagai suatu 

musibah dan sebuah teguran dari Allah SWT atas perbuatan manusia sendiri 

yang banyak merusak alam.  

Ditinjau dari segi tekstual melalui pendekatan teologis, ibadah  

merupakan doktrin yang melekat dalam keyakinan seseorang. Ketika ibadah 

bertransformasi menjadi sebuah kebutuhan rohani setiap manusia maka sama 

halnya ketika seseorang lapar maka dia butuh makan karena fisiknya secara 

alami menuntut untuk diisi begitu juga dengan ibadah. Walaupun ada hadis 

nabi yang menjelaskan bahwa jika ada sebuah wabah di negerimu maka 

janganlah engkau menghampirinya, namun jika engkau sudah berada didalam 

maka janganlah engkau keluar dari negeri itu. Lain halnya ketika memakai 

pendekatan empiris/logis, seperti halnya yang dikatakan elit tersebut bahwa 

sebelum masuk masjid kita berwudhu, setidaknya kita telah menjamin bahwa 

diri kita bersih dan Akan terlihat ganjil jika kebijakan pemerintah ditinjau dari 

tetap beroperasinya suatu pasar tradisional yang justru tingkat tertular antara 

manusia satu dengan manusia lainnya lebih tinggi. 

Seperti halnya masjid-masjid di Desa Moncobalang, ada beberapa 

masjid di Tiga dusun seperti masjid al-kautsar, masjid Abdullah dan masjid 

tompobalang yang kemudian masyarakat masih dan tetap melaksanakan 

kegiatan berjamaah dan keagamaan sehari-hari seperti, shalat lima waktu, 

shalat jumat dan taraweh ramadhan. Dalam implementasinya terjadi banyak 

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Tentu, sebelum 

mengeluarkan suatu kebijakan pemerintah harus jeli melihat titik temu solusi 

yang tidak tumpang tindih pada masyarakat. Kebijakan yang 

diimplementasikan oleh pemerintah tentu tidak terlepas dari konflik dan 

adanya perspektif masyarakat antara yang pro dan kontra. 
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Penulis melihat adanya faktor yang kuat selain dari persepsi individu 

masyarakat itu sendiri, kekuatan pemikiran dan pengaruh tokoh masyarakat 

atau elit setempat juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat atau 

Jamaah. Dalam hal ini pengaruh elit terhadap kebijakan pemerintah yang tidak 

sesuai dengan persepsi dan kepercayaannya. Aristoteles berpendapat bahwa 

elit ialah sekelompok kecil orang-orang yang bertanggunjawab dan memikul 

semua beban masyarakat. Mereka yang disebut elit, dimana dalam suatu 

tatanan lingkup bagian masyarakat ada beberapa orang mempunyai peranan, 

tanggun jawab, pengaruh yang besar. Jika melihat berdasarkan tinjauan 

sosiologis dan politis, elit ialah the ruling class, merupakan golongan atau 

kelas yang mempunyai hak atas kekuasaan dan memegang aturan baik secara 

formal atau informal berdasarkan tatanan hukum yang berlaku. Dengan 

kekuasaannya itu mereka memiliki pengaruh bagi perkembangan masyarakat 

dalam sifatnya hubungan timbal balik.  

Melihat dari fenomena dan fakta tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui dan mengangkat judul adanya Pengaruh Elit Terhadap 

Pandemi Dan Implementasi Masjid Di Desa Moncobalang Kab.Gowa. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pengaruh elit di Desa Moncobalang dalam menyikapi 

kebijakan pemerintah Mengenai penanganan Ibadah Di Masjid dalam 

kondisi pandemi Covid19? 

2. Bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pasca pengaruh elit 

terkait Penyelenggaraan Ibadah di Masjid di Desa Moncobalang 

Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid19? 
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C. Tujuan  

Dalam penelitisan ini yang ingin dicapai tentunya tidak akan menyimpang 

dari apa yang dipermasalahkan sehingga  peneliti merumuskan dua tujuan 

yaitu: 

1. Untuk menetahui atau memahami elit di Desa Moncobalang 

berpengaruh atau sebaliknya dalam menyikapi kebijakan pemerintah 

Mengenai penanganan Ibadah Di Masjid dalam kondisi pandemi 

Covid19  

2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait 

Penyelenggaraan Ibadah di Masjid di Desa Moncobalang Dalam 

kondisi Pandemi Covid19. 

D. Manfaat   

Adapun manfaat dari  penelitian  ini  adalah :  

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan 

kepustakaan, khususnya mengenai pengaruh Elit Terhadap pandemi 

Covid19 dan Implementasinya. 

2.  Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan ataupun    

pertimbangan bagi peneliti lainnya juga memberikan masukan terhadap 

seluruh elemen masyarakat, elit atau tokoh masyarakat dalam peran dan 

Implementasinya. 

E. Kajian penelitian  

Adapun beberapa Referensi dan karya ilmiah dari penelitian  inin adalah 

sebagai berikut :  

Jurnal, “Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: 

Respons Muslim atas Pandemi COVID-19 di Indonesia”oleh Nur Hidayah. 

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pandemi Covid-19 yang telah 
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berperan mempolarisasi umat Islam di Indonesia dalam meresponnya. 

Jangkauan dan cakupannya terbentang dari wilayah ketakutan yang 

menganggap pandemi ini menghalangi mereka untuk beribadah kepada Tuhan 

seperti biasa, hingga sektor pembelajaran yang berupaya menerima wabah ini 

sebagai bencana dan memerlukan upaya pencegahannya, hingga sektor yang 

sedang berkembang. yang berupaya membangun kerjasama dan sinergi. Untuk 

bekerja sama untuk mengalahkan pandemi ini. Penentangan terhadap gaya ini 

dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman teologis dari Jabrisme hingga 

Qadiriyah, hingga Islam progresif. Hal itu kemudian mendorong dampak 

pemahaman Jabbariyah terhadap perilaku kontraproduktif terhadap upaya 

membendung penyebaran virus corona yang cepat. Di sisi lain, dampak 

pemahaman Qadiriyah cukup membantu mencegah penyebaran virus corona 

lebih lanjut. Di sisi lain, pengaruh akidah Islam yang maju mendorong 

perilaku produktif untuk mengatasi pandemi ini dengan membangun berbagai 

hubungan kerjasama dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan 

dalam bentuk webinar, penggalangan dana, peningkatan kesadaran, aksi nyata 

menghadapi pandemi, serta membantu mereka yang terkena dampak. Sebagai 

bentuk pengaruh teologi Jabaria terhadap fatalisme, selain itu, posisi teologi 

Qadiri berpendapat bahwa menerima wabah sebagai bencana dengan 

menganggap bahwa epidemi adalah kesalahan manusia dilihat dari cara 

mengelola atau merawat alam. Islam progresif telah memberikan dampak 

dengan menjadikan penafsiran Islam dengan fleksibilitasnya berdasarkan 

konsep maqashid syariah dengan mengutamakan pencegahan mudharat 

daripada mencari kemaslahatan dari teologi Islam yang positif dan 

dampaknya. Berangkat dari visi dan pesan Islam progresif yang harus 

disebarkan dengan visi perwujudannya sebagai agama rahmat bagi wali, dan 

risalah Islam dan risalah Islam ingin dicapai dengan dakwah Ammar Maarouf. 

Nahi penyangkal. 
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Jurnal, “Fatwa Penyelenggaran Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di 

Indonesia Dan Mesir” oleh Ayi Yunus Rusyana, Dedi Supriyadi, Ali 

Khosim, Fahmi Hasan Nugroho dalam melaksanakan ibadah  dalam 

pelaksanaannya lebih berani dan tegas dengan membatasi segalam macam dan 

bentuk ibadah yang dilakukan secara berjaamah di Mesjid dengan 

menyeluruh, Sedangkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dengan masih 

memberikan toleransi terhadap pelaksanaan beribadah di Masjid dengan 

dibolehkan  ibadah dengan berjamaah bagi daerah yang zona hijau. Meskipun 

kembali lagi kepada masyarakat di negara masing-masing bahwa masih 

banyak yang tidak mematuhi dan dan ada juga masyarakat yang tidak 

melanggar peraturan masing-masing di negaranya yang masih tergantung pada 

respon masyarakat sendiri.  

Berpedoman pada ajaran agama islam yang dianjurkan dan sebagai 

dimensi hukum merupakan yang semestinya patokan dalam mengambil 

kebijakan mengenai pembatasan beribadah secara berjamaah dan kegiatan-

kegiatan dalam keagamaan lainnya. Mencegah penyebaran COVID-19 dengan 

skala lebih luas harus diutamakan dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah 

berjamaah yang dilakukan dalam bentuk ruang publik dengan mengambil sisi 

kemaslahatannya. Sebagai bentuk doktrin kesalihan dan ketaatan dalam 

beribadah berjamaah di ruang publik hanya diutamakan dan berlaku dengan 

keadaan yang normal tidak dengan dimasa pandemi wabah virus corona 

seperti ini.  

Jurnal, Strategi Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 Di 

Indonesia: Perspektif Sosiologi Komunikasi Massa Dan Agama oleh Moch 

Fakhruroji, Betty Tresnawaty, A.S. Haris Sumadiria dan Enok 

Risdayah,Diketahui bahwa wabah virus corona tidak hanya ada di negara ini 

tetapi wabah ini telah menjadi pandemi dalam skala global yang tentu tengah 

dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat di dunia. Akan tetapi barbagai 
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negara juga perlahan telah berangsur pulih sehingga mereka bisa melakukan 

aktivitas seperti biasanya bahkan di negara tetangga juga seperti itu. 

Berdasarkan pada perspektif sososiologi komunikasi massa, bahwa 

keberhasilah negara keluar dalam situasi pandemi seperti ini perlu 

mendapatkan dukungan langsung pada keberhasilan dalam pemilihan media 

yang tepat pengenaan strategi  komunikasi yang pas, mengungkapkan, serta 

melacak penyebaran wabah dengan  cepat dan signifikan, disamping iu pula 

memberikan sosialisasi terhadap mayarakatnya. Dari awal Indonesia dianggap 

gegabah berdasarkan perpektif komunikasi publik sebagai negara yang 

gegabah karena mengklaim negaranya sebagai negara satu-satunya yang tidak 

mungkin terjangkit virus corona, sementara disamping itu negara-negara 

tetangga telah terjangkit virus corona. Terlebih lagi WHO telah menetapkan 

bahwa Covid-19 merupakan wabah dalam skala global yang artinya setiap 

negara harus menaati dan melakukan protokol yang telah dianjurkan oleh 

WHO.  

Kemudian publik dihadapkan pada kesimpangsiuran informasi 

berhubungan dengan wabah virus ini, ditambah dengan banyaknya kampanye 

jamu yang dianggap sebagai obat anti virus Covid19 ini. Yang merupakan 

ramuan bahan makanan yang dengan gampang didapatkan oleh masyarakat. 

Dengan itu menjadikan penanaman anggapan masyarakat bahwa Covid19 

tidak menjadi suatu hal yang harus diwaspadai penularannya. Disamping itu 

berbagai statemen pemerintah yang telah banyak mengalami revisi 

memberikan efek besar kepada masyarakat dengan membuat kebingungan. 

Ketika masyarakat telah mengumumkan bahwa wabah Covid19 telah menjadi 

wabah yang menular dengan skala global masyarakat banyak yang lebih 

mengabaikan dan pemerintah juga tidak ada memberikan solusi yang praktis 

bagi masyarakat karena harus menetap dirumah dalam kurun waktu yang 

lama.  
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Jurnal, “Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Studi Relasi 

Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Rias Kecamatan Toboali 

Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung”oleh Khairul 

Amin, S.Sos penelitian ini mencoba memfokuskanpeta dengan relasi sosial 

antara pemerintah desa, masyarakat dan elit desa dengan melihat partisipasi 

masyarakat terhadap pemerintahnya. Bahwasanya, manipulasi oleh 

sekelompok elit tertentu masih banyak ditemukan karena mereka mengaggap 

bahwa dengan hak kekuasaan memberikan wadah masyarakat sebagai objek 

dari pelaksanaan kebijakan sebagai penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan 

tersebut membuat tangan para elit untuk melahirkan sebuah dominasi yang 

kuat sehingga untuk kalangan masyarakat tidak memiliki kesempatan, 

jangkauan dan akses yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap 

kebijakan pemerintah yang sedah terselenggara. Hal ini terjadi karena tidak 

adanya nilai demokratis yang oleh pemerintah desa setempat atau pemerintah 

tidak lagi menjadi “bapak” untuk rakyatnya sendiri dalam menggunakan 

kekuasaannya. Turunnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan 

buruk nya relasi sosial merupakan bagian dari akar kekecewaan rakyat 

terhadap para pemimpin atau elit yang menjabat dengan situasi ini, kemudian 

diperburuk dengan kurangnya perhatian dan ketidakpekaan nilai kemanusiaan 

para elit pemerintah terhadap kondisi masyarakat. 

Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolahan 

Wilayah Laut Dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di 

Kepulauan Taka Bonerate” oleh Tedi Putra penjelasan dalam temuan 

penelitian ini adalah dalam pengimplementasian kebijakan tentang 

pengelolahan wilayah laut dan pesisir dalam wilayah Kabupaten Selayar Di 

Kepulauan Taka Bonerate bahwa masih terdapat banyak kendala dan 

kekurangan yang harus diperbaiki, seperti masih kurang sosialisasi pemerintah 



 
 

20 
 

terhadapan lingkungan masyarakatnya. Tidak jelasnya perda yang ada 

sehingga mengakibatkan pengawasan tidak bergitu rutin dijalankan, sumber 

daya implementor sudah memdai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih 

sangat kurang atau belum maksimal. Hal ini dikarenakan sikap dari 

implementor itu sendiri yang terkesan mengabaikan dan tidak serius sehingga 

implementasi belum berjalan dengan baik. Melihat dari kondisi sumber daya 

manusia, aspek finansial, arah kebijakan dan peraturan pemerintah serta 

kondisi kehidupan masyarakat setempat begitu banyak memiliki potensi. 

Sehingga hal ini merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

yang ada di lain hal dimana pemerintah belum memiliki kesiapan dalam 

pengelolahan diliat dari sisi pengawasan dan sosialisasi yang tidak berjalan 

efektif dan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi 

kebijakan secara berkelanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Elit  

Menurut Susanna Keeler, elite berasal dari kata elligere yang berarti 

pilihan, dan kata tersebut berarti bagian yang telah menjadi pilihan atau 

kepentingan suatu bangsa, budaya, golongan umur, dan orang-orang yang 

menduduki jabatan tinggi. Secara umum, elit lebih mengacu pada kelompok 

orang yang pernah menduduki jabatan atau kedudukan tinggi dalam 

masyarakat. Elit adalah sekelompok warga negara yang memiliki keunggulan 

dibandingkan warga negara lainnya. Oleh karena itu, mereka dapat 

menduduki kekuasaan sosial yang lebih tinggi atas masyarakat lain.Mereka 

yang disebut elit yang dimana dalam suatu tatanan lingkup kelompok 

masyarakat ada beberapa individu yang memiliki peran dan pengaruh yang 

kuat. Jika melihat berdasarkan sosiologi dan politis, elit adalah the ruling 

class, merupakan suatu golongan atau kelas yang memiliki kekuasaan dan 

memegang kekuasaan baik secara informal atau formal yang berdasarkan 

tatanan stara sosialnya. Dengan kekuasaannya itu mereka memiliki pengaruh 

bagi perkembangan masyarakat dalam sifatnya hubungan timbal balik. 

Sementara itu, Pareto membagi elit menjadi 3 bagian yang terdiri dari 

elit politik lokal, elit non politik lokal dan non elit. Elit politik lokal adalah 

orang-orang yang memiliki kedudukan dalam kekuasaan atau memiliki 

jabatan politik di lembaga legislatif dan eksekutif yang telah dipilih oleh 

masyarakat dalam pemilihan umum dan telah dipilih secara demokratis di 

tingkat lokal. Mereka memiliki posisi tingkat lokal yang tinggi dan membuat 

serta menerapkan kebijakan politik. Contoh politik lokal: gubernur, bupati, 

walikota, ketua DPRD, dan pimpinan partai politik, sedangkan elit non politik 
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lokal adalah seseorang yang sudah memiliki kedudukan atau jabatan tinggi 

yang kemudian berkuasa memerintah di masyarakat. Elit non politik lokal 

terdiri dari: tokoh masyarakat atau elit sosial, pemuda, elit agama, profesi, dan 

sebagainya. Selain itu, masyarakat juga terdiri dari lapisan rendah atau non-

elit. Mereka yang memiliki posisi kekuasaan yang tinggi dalam masyarakat. 

Seseorang yang cerdas, kaya, dan memiliki kelebihan dibandingkan 

masyarakat lain, yang merupakan kelompok elit yang berasal dari semua 

lapisan masyarakat, pada dasarnya semua sama. Hal ini diyakini oleh Pareto. 

Suzanne Keller menjelaskan bahwa elit tidak memiliki sifat tunggal, 

tetapi elit adalah kelompok dan individu yang harus memiliki massa dengan 

latar belakang masing-masing. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh 

masyarakat yaitu mayoritas dan apatis serta elit yang terlihat lebih menonjol 

adalah minoritas kecil yang terorganisir secara kompak dan rapi. Elit strategis 

adalah kelompok yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang 

mampu mengorganisir massa di dalam maupun di luar pemerintahan. Elit 

yang memiliki kekuasaan akan memudahkan mereka untuk memonopoli 

kekuasaan untuk tujuan yang baik bagi mayoritas pemimpinnya, seperti 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan, 

memperluas kesempatan kerja, tetapi mereka juga dapat memiliki tujuan 

buruk seperti memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok mereka 

sendiri atau sebaliknya. Dengan posisi yang diemban oleh para elit, mereka 

dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak yang terasa dan telah 

meresahkan seluruh lapisan masyarakat. 

B. Teori Kebijakan publik 

Kebijakan adalah serangkaian rencana program, situasi atau keputusan 

yang mempunyai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan itu, juga 

digunakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah tertentu dengan 

menggunakan sarana dengan fase waktu tertentu. Kebijakan secara umum 
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sangat penting karena kebijakan hanya memiliki dasar untuk menguraikan 

pedoman umum dengan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang 

telah disepakati dan ditetapkan. 

Charles O. Jones mendefinisikan kebijakan publik sebagai “politik harus 

dibedakan dari tujuan, maksud, dan pilihan kebijakan.” Beberapa komponen 

kebijakan publik adalah: Ada komponen kebijakan publik yaitu: efek, 

keputusan atau pilihan, rencana atau proposal (pabrik atau proposal), program, 

niat, tujuan. Charles O. Jones mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

“kebijakan harus dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan 

dan pilihan-pilihan kebijakan.” Beberapa komponen dari kebijakan umum 

adalah: Terdapat komponen dari kebijakan umum yakni: pengaruh (effects), 

keputusan atau pilihan (decision or choice), rencana atau usulan (plants or 

proposals), program, niat (intention), tujuan (goals).  Thomas Dye 

memberikan definisi bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan dari 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi dari 

Thomas Dye tidak lain memiliki dan mengandung makna sebagai berikut:  

1) Kebijakan publik merupakan dibuat oleh badan pemerintah, bukan dari 

organisasi swasta.  

2) Kebijakan publik merupakan suatu pilihan yang harus dilakukan 

maupun tidak dilakukan oleh badan pemerintah.  

Selanjutnya James E, Anderson mendefinisikan dari implikasi 

kebijakan mengenai pengertian kebijakan Negara, yaitu:  

1) Kebijaksanaan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu dan memiliki 

tindakan yang beriorentasi pada tujuan  

2) Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola kegiatan 

pemerintah.  

3) Kebijaksaanan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah  
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4) Kebijaksanaan Negara itu bisa bersifat positif dalam artian merupakan 

tindakan pemerintah berkaitan dengan suatu masalah tertentu ataupun 

bersifat negatiif dalam artian suatu keputusan pejabat pemerintah 

untuk tidak melakukan sesuatu.  

5) Dan kebijaksanaan pemerintah setidak tidak nya dalam melakukan hal-

hal yang positif. 

Membahas mengenai kebijakan publik ini, Anderson 

mengelompokkan menjadi beberapa kategori kebijakan publik, yaitu 

kebijakan substansif dan prosedural, kebijakan distributif, pengaturan sendiri 

dan redistributif, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan 

simbolik dan kebijakan yang melibatkan barang kolektif dan barang privat. 

Mengingat bahwa pentingnya peran kebijakan publik dan dampaknya 

terhadap masyarakat, maka banyaknya juga para ahli yang menawarkan 

sejumlah teori yang dapat kita gunakan dalam proses pembuatan kebijakan 

dan kriteria yang dapat digunakan dalam mempengaruhi pemilihan terhadap 

suatu kebijakan tertentu.  

Hari Thomas memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi 

Hari Thomas hanya memiliki arti sebagai berikut: 

1) Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi 

swasta. 

2) Kebijakan publik adalah pilihan yang harus atau tidak harus dibuat 

oleh lembaga pemerintah. 

Terlihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah dibandingkan dengan 

hasil proses yang diambil pemerintah sebagai kebijakan publik. Keberadaan 

kebijakan publik tergantung pada kebutuhan masyarakat dalam rangka 

memecahkan suatu masalah yang terjadi. Kebijakan umum yang ditetapkan 
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oleh pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Selain itu, pengertian kebijakan publik berkaitan dengan 

kemungkinan-kemungkinan pencapaian tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir 

dari kegiatan pemerintah. Kekurangan atau error tersebut akan muncul ketika 

kebijakan tersebut diimplementasikan. Sedangkan keberhasilan implementasi 

kebijakan publik setelah adanya resultan efek akan dikenal sebagai bentuk 

evaluasi kebijakan.Berdasarkan pada pendapat diatas maka dapat 

didefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian yang mengarah pada 

tujuan tertentu sesuai dengan bidang dan program dengan melibatkan pihak-

pihak tertentu yang berkepentingan oleh pemerintah yang dilakukan secara 

terukur, terarah, dan sadar. Maka dari itu kebijakan publik mempunyai sifat 

yang tertuang pada aturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, maka 

untuk mencapai kebijakan publik yang efektivitas perlu menggunakan 

sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pandangan ini bisa dilihat 

bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

yang diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan dan berorientasi 

pada kesejahteraan masyarakat. kebijakan publik bersifat mengikat yang 

artinya harus dipatuhi oleh masyarakat tanpa pengecualian. Adapun pengaruh 

kebijakan publik memiliki beberapa faktor yaitu: Aspek disposisi, 

kewenangan, sumberdaya dan komunikasi. Adapun dimensi-dimensi yang 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik adalah: akuntabilitas, 

transparansi, konsistensi, efektivitas, efisiensi dan keadilan. Sementara itu, 

evaluasi kebijakan harus dilakukan dengan cara komperhensif. 

Edwards III mengatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif tidak 

mungkin untuk tidak mengimplementasikan keputusan pembuat kebijakan 

dengan sukses. Implementasi suatu kebijakan adalah suatu kegiatan yang 

memberikan arah yang tepat dari suatu kebijakan yang mengelola input 

dengan menghasilkan suatu output atau hasil bagi masyarakat, sedangkan 
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menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai 

suatu aplikasi yang telah dibuat secara matang, sehingga dalam tindakan dapat 

dipastikan dengan jelas. Dan Anda juga memiliki tujuan yang jelas. Atau 

implementasi juga dapat diartikan secara singkat sebagai implementasi dan 

implementasi. 

Edward III mengeluarkan pendekatan masalah implementasi dengan 

terlebih dahulu mendefinisikan dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa 

faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan 

kedua, faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan dua pertanyaan di atas, dapat dirumuskan empat faktor dari 

syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu: komunikasi, perilaku 

birokrasi atau pelaksana, sumber daya dan struktur organisasi, yaitu alur kerja 

birokrasi. Ada empat faktor yang menjadi syarat utama untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

1. Komunikasi, program hanya dapat dijalankan dengan benar jika 

jelas bagi pelaksana bahwa ada hubungan yang baik. Hal ini 

berkaitan dengan proses pemberian informasi, kejelasan informasi 

dan konsistensi informasi yang diberikan. 

2. Sumber daya dan sumber daya meliputi empat komponen yaitu, 

kebutuhan akan fasilitas yang diperlukan, kewenangan yang cukup 

untuk melaksanakan tanggung jawab, dalam mengambil 

keputusan diperlukan adanya informasi dan personel yang 

memadai baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas. 

3. Kedudukan pelaksana atau disposisi kebijakan dalam 

pelaksanaannya program kebijakan yang akan dilaksanakan 

hanya memerlukan komitmen. 
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4. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasi standar yang 

mengatur alur kerja dan implementasi kebijakan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan 

sebagai suatu aplikasi yang dibuat dengan hati-hati, sehingga dapat dibujuk 

dengan jelas dalam tindakan dan juga mempunyai tujuan yang jelas. Atau 

implementasi juga dapat diartikan secara singkat sebagai implementasi dan 

implementasi. Ada empat syarat untuk mengatur penyebaran kebijakan, yaitu: 

(i) aparat pemerintah harus menjelaskan secara moral untuk mematuhi 

undang-undang yang dibuat oleh penguasa sehingga ada rasa hormat dari 

anggota masyarakat; (ii) Kesadaran menerima kebijakan. Kesadaran dan 

kemauan untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tercapai apabila 

kebijakan tersebut dianggap wajar; (3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu 

dilakukan secara sah; (4) Politik pada awalnya dianggap kontroversial, namun 

lama kelamaan politik dianggap sebagai hal yang wajar. Menurut Webster's 

Dictionary yang secara etimologis dikutip oleh Solishin Abdul-Wahhab 

adalah: “Konsep pelaksanaan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu to 

perform. Do something) dan to give practice effect (to create a effect or result 

of something). 

Pendekatan yang digunakan oleh Donald van Matter dan Karl van Horn 

yang dijelaskan dalam Model Model Implementasi Kebijakan adalah 

pendekatan model top-down. Ada enam variabel yang dapat mempengaruhi 

implementasi menurut Van Matter dan Van Horn yaitu sebagai berikut: 

1) Tujuan dan langkah kebijakan 

Cara untuk melihat kinerja implementasi kebijakan adalah dengan 

mengukur tingkat keberhasilan jika ukuran dan tujuan sejalan dengan sosial 

budaya yang ada pada tataran implementasi kebijakan dan dipandang secara 

realistis. Ketika melihat skala dan tujuan dari kebijakan tersebut sangat tinggi 
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atau memenuhi standar implementasi di tingkat masyarakat, maka akan sedikit 

sulit untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga dapat dikatakan 

berhasil. 

2) Sumber Daya 

 Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada 

kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Salah satunya 

adalah sumber daya manusia, karena manusia merupakan sumber daya yang 

paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Tahap tertentu 

dari keseluruhan proses implementasi adalah tuntutan akan sumber daya 

manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh 

kebijakan yang ditetapkan secara apolitis. Namun demikian, sebaliknya jika 

kapasitas dan efisiensi sumber daya tersebut tidak ideal atau bahkan tidak ada, 

maka akan sulit untuk mendapatkan kinerja kebijakan publik yang baik. 

3) Karakteristik Agen Pelaksana 

 Implementasi kebijakan publik yang akan dicakup meliputi organisasi 

formal dan informal yang akan menjadi pusat perhatian dengan lembaga 

pelaksana. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi 

kinerja kebijakan publik dan berdampak signifikan terhadap karakteristik agen 

pelaksana yang tepat dan sesuai. Sikap atau Perilaku Pelaksana Sikap 

penerima atau agen penolak akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

kebijakan publik. Kebijakan yang diberlakukan tidak dirumuskan oleh warga 

setempat yang sangat menyadari permasalahan yang dirasakan rekan 

senegaranya bahwa fenomena ini sangat lumrah. Namun yang akan 

dilaksanakan oleh pelaksana adalah kebijakan top-down, yang sangat 

mungkin terjadi sehingga keputusan tidak akan pernah tahu bagaimana 

keadaan warga karena mereka (tidak pernah menyentuh) keinginan, 

kebutuhan atau permasalahan warga yang ingin diselesaikan. 
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4) Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan 

 Koordinasi adalah salah satu mekanisme yang paling kuat untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin besar komunikasi 

koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, 

semakin banyak asumsi kesalahan diminimalkan. dan sebaliknya. 

5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang kondusif akan 

menjadi faktor utama atau akar penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan. 

Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan sangat penting dengan 

memperhatikan keadaan lingkungan eksternal. 

Dalam hal ini, para pembuat kebijakan ketika menyusun dan 

memutuskan kebijakan, diharapkan mendapatkan hasil dari kebijakan tersebut 

sebaik mungkin dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja, 

sebelum merancang, mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, pemerintah diharapkan rajin memantau solusi dan titik temu yang 

tidak tumpang tindih di masyarakat. 
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I. Kerangka Konseptual  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan 

menggunakan metode Deskriptif, untuk memperoleh paparan faktual yang 

berhubungan dengan variable penelitian. Penelitian Kualitatif Deskriptif 

lebih menggunakan pada Keaslian, tidak berbeda dari teori melainkan dari 

fakta yang sebagaimana sesuai dengan dilapangan atau menekankan pada 

kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat 

tersebut.
10

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Moncobalang Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa. 

3. Tekhnik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 

cara peneliti terjun langsung dilapangan guna untuk memperoleh data-data 

yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari 

kesalahan ataupun kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan. 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode observasi  

Adalah serangkaian kegiatan untuk melihat sebuah 

tindakan maupun proses individu dalam sebuah peristiwa dengan 

menggunakan panca indera yaitu panca indra mata, telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. 
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 Sugiono, Metode penelitian administrasi, Cet. XIV, (Jakarta: CV. 

Alfabeta, 2006), H. 
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b. Metode wawancara 

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan 

dengan cara Tanya jawab Langsung dengan sambil bertatap muka 

antara pewancara dan informan dengan atau tanpa memakai 

pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang cukup lama.
11

 

c. Metode Online 

Adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk 

mendapatkan data melalui media online seperti internet, 

sehingga internet merupakan salah satu media yang sangat 

memberikan manfaat untuk penelusuran  berbagai informasi 

dengan relatif cepat mulai dari informasi teoritis maupun data 

primer dan sekunder yang dibutuhkan oleh penulis.
12

 Metode 

ini akan melengkapi isi skripsi untuk membandingkan 

permasalahan yang terjadi di media online berdasarkan fakta 

dilapangan. 

4. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam 

skripsi ini, peneliti menggunakan tekhnik analisa kualitatif, yaitu 

analisis deskriptif kualitatif, guna untuk kasus-kasus dan fenomena-

fenomena yang dapat dikaji secara mendalam dan digambarkan secara 

rinci. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi
13

. Mengenai ketiga alur tersebut 

secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: 
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 Burhan Bungin, metode penelitian kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2009). H.115 
12

 Burhan Bungin, Metode penelitian Kualitatif. ( Jakarta: Kencana, 2009). H.108 
13

 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 

hlm. 16. 
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a. Reduksi data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan, 

perhatian, dan kesederhanaan, keabstrakan dan transformasi data 

kasar, yang ada dari hasil catatan-catatan yang tertulis dilapangan. 

Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama pelaksanaan 

penelitian ini berlangsung. 

Reduksi data merupakan tahapan dari menganalisis data sehingga 

peneliti disini bisa memilih mana data yang akan diambil, data mana 

yang akan dibuang, mana yang merupakan sebuah simpulan, mana 

yang merupakan cerita yang berkembang, mana yang merupakan 

pilihan analisis. Proses analisis data digunakan untuk mempermudah 

peneliti untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan cara merangkum 

memilih hal-hal yang perlu dianalisis. 

b. Display data 

Display data (Penyajian data), Menurut Miles dan hebernas 

display data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penyajian data membuat peneliti akan lebih mudah memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

c. Verifikasi dan Kesimpulan 

Verifikasi dan kesimpulan data merupakan tahapan akhir dari 

proses pengumpulan data peneliti bisa memahami sejauh mana 

pemahaman dan interpretasi yang telah dibuat. Adapun beberapa cara 

yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu melakukan catatan-catatan 

untuk pola dan tema yang sama. Pengelompokan dan pencarian 

kasus-kasus negatif atau penyimpangan dari masyarakat. 
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Miles dan huberman bahwa seorang peneliti yang berkompoten 

akan menangani kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka 

dan skeptis atau kehati-hatian, tetapi kesimpulan sudah disediakan, 

mula-mula belum jelas, sehingga meningkat menjadi terperinci dan 

mengakar dengan kokoh.
14
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 Emzir, Metode penelitian kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Raja Garafindo, 2010) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran umum Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, 

Gowa. 

Gambar 4.1 

Peta Kelurahan Moncobalang, barombong, Kab Gowa
15

 

 

 

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem 

pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah 

menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Sementara  (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat 

Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada tanggal 17 

Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah 

Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 

tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia 

tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat 

No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya 

dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 

tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai 

Kepala Daerah yang memimpin  12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik 

yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut 

koordinator masing-masing : 

a. Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, 

Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. 

Koordinatornya berkedudukan di Sungguminasa. 

b. Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif 

Malino Kota dan Tombolopao. Koordinatonya berkedudukan 

di Malino. 

c. Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan 

Bontonompo. Koordinatornya berkedudukan di Limbung. 



 
 

37 
 

d. Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, 

koordinatornya berkedudukan di Malakaji. 

Pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di 

seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik 

menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang 

terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing : 

a. Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo. 

b.  Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang. 

c.  Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung 

d.  Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung. 

e.  Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo 

f. Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan 

Tombolopao 

g. Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji. 

h. Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju 

dan Borisallo. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 

perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) 

Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan 

sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan 
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Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung 

Pandang. Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, 

mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, 

terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong 

dan sekitarnya. Hal ini mengingat, Gowa justru pernah menjadi sebuah 

Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan 

sampai ke Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang 

Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 

II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) 

Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 

Desa. 

Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba 

Opu dan Kecamatan Parangloe. Guna memperlancar pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, 

maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan 

Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP  No. 

34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah 
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kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan). Selanjutnya pada 

tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 

kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan 

jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 

dusun/lingkungan. 

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan 

mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan 

reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan 

langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan 

menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan 

dan permukiman selain Kota Makassar. 

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa 

yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan 

tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan 

jasa dan perekonomian. 

Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 

II sejak tahun 1957  sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali 

pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan 

pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali 
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berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten 

Gowa. Bupati Kabupaten Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang.
16

 

1. Andi idjo Karaeng Lalolang (1957-1960) 

2. Andi Tau (1960-1967)_ 

3. H.M. Yasin Limpo  (Karetaker) 

4. Andi Bachtiar (Karetaker)] 

5. K.S. Mas‟ud (1967-1976) 

6. H.Muhammad Arif Sirajuddin (1976-1984) 

7. H.A Kadir dale (1984-1989) 

8. H.A. Aziz umar (1989-1994) 

9. H.Syahrul Yasin limpo, SH, M.Si (1994-2002) 

10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si (2002-2004)\ 

11. H. Andi Baso Machmud (Karetaker) 

12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH (2005-2015) 

13. Adnan Purichta Ichsan SH, MH (2015-Sekarang) 

Secara letak Geografis Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah 

sekitar 1.883,33 km atau sekitar 3,01% dari luas wilayah sulawesi selatan. 

Terbagi dalam 18 kecamatan, salah satunya terdapat kecamatan 

barombong. Dalam wilayah kecamatan barombong terdapat 2 kelurahan 
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yaitu kel sombaopu dan lambang parang. Selain itu terdiri dari 5 desa 

yaitu, desa biringala, kanjilo, tamanyeleng, tinggimae, dan Moncobalang.  

Adapun desa moncobalang mempunyai luas sekitar 3,74 km. 

kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani. Adapun batas 

wilayah Desa Moncobalang yaitu sebelah timur terdapat desa Bone, 

sebelah barat terdapat kelurahan Bontolebang, Kecamatan galesong utata, 

sebelah utara terdapat desa tinggimae dan sebelah selatan terdapat desa 

biringala. Desa moncobalang juga memiliki 3 dusun yaitu, dusun 

karampuang, moncobalang dan tompobalang. 

Gambar 4.2
17

 

Berdasarkan daftar potensi desa, penduduk desa moncobalang terdiri dari; 

No 
Jenis 

Kelamin 

Nama Dusun 

Total 
Moncobalang 

Tompobalan

g 

karampuan

g 

1 Laki-laki  787 753 987 2.527 

2 Perempuan  836 673 1008 2.517 

Jumlah 1623 1426 1995 5.044 

Sumber data: Pemerintah Desa Moncobalang Tahun 2018 

Tabel 4.2 menunjukkan data jumlah penduduk Desa Moncobalang 

perdusunnya. Jika ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa 

moncobalang mayoritas beragama islam, kegiatan keagamaan yang 
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Pemerintah Desa Moncobalang No. 04 Tahun 2018. 
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terlaksana yakni jumat ibadah satu kali dalam satu bulannya. Adapun di 

Desa moncobalang setiap malam selasa diadakan pengajian rutin yang 

bertempat di Masjid Al-kautsar Dusun karampuang dimana jamaah yang 

sering mengikuti kajian lainnya dari masyarakat dusun karampuang. 

Gambar 4.3
18

 

Data Jumlah Penduduk Desa Moncobalang Berdasarkan Mata Pencaharian. 

No Pekerjaan 
Desa Moncobalang  

Total 
Perempuan Laki-laki 

1 Buruh harian 7 564 571 

2 Pensiunan 23 21 44 

3 Wiraswasta 41 308 349 

4 Karyawan 

swasta 
40 110 150 

5 TNI/POLRI - 11 11 

6 PNS 26 9 35 

7 Pedagang 18 38 56 

8 Petani 77 508 585 

9 Tidak bekerja 2.192 1.051 3.243 

Sumber data: Pemerintah Desa Moncobalang Tahun 2018 

Dapat dilihat dari data diatas mata pencaharian terbanyak kedua 

adalah bertani, Desa moncobalang merupakan salah satu desa yang 

masyarakatnya  berprofesi sebagai petani dengan menggantungkan hasil 

hidupnya dari hasil pertanian. Tetapi perlu juga diketahui bahwa 

masyarakat desa moncobalang banyak juga yang diluar petani yang 

                                                           
18Peraturan Pemerintah Desa Moncobalang Nomor 04 Tahun 2018. 
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mereka hanya mengisi waktu luangdengan bertani. Selain itu pekerjaan 

buruh harian juga terbanyak meskipun mereka mempunyai sawah dan 

tetap mengelolahnya jika sudah masuk musim tanam.  

Dari aspek Agama, keseluruhan masyarakat di desa moncobalang 

beragama islam. mayoritas pemahaman masyarakat desa moncobalang 

adalah  Muhammadiyah dan Nahdatul ulama (NU). Kegiatan 

keagamaannya pun terbilang aktif, hal ini didasari oleh banyaknya 

kegiatan-kegiatan yang dilakukuan oleh dua organisasi islam tersebut. 

Namun sebagian besar kegiatan keislaman dilakukan oleh 

muhammadiyah. adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

muhammadiyah seperti pengajian rutin yang dilaksanakan setiap pekan 

pada selasa ba‟da maghrib dan subuh berkah setiap jumat subuh, 

pengkaderan setiap bulan ramadhan oleh ikatan pelajar muhammadiyah, 

pengajian Nasyiatul Aisyiah dan Aisyiyah, serta tahfidz quran yang 

dilakukan setiap tiga kali sepekan. Selain kegiatan keagamaan, 

muhammadiyah juga memiliki kegiatan sosial seperti, pertandingan futsal 

antar remaja masjid, perlombaan setiap 17 agustus, penggalangan dana 

untuk bencana alam dan kegiatan literasi dengan pengadaan perpustakaan 

keliling. Sementara itu Nahdatul ulama juga memiliki kegiatan seperti 

tarbiyah mingguan dan bimbingan membaca al-quran untuk ibu-ibu. 

Walaupun memiliki pemahaman yang berbeda tetapi tidak membuat 

kerukunan antar masyarakat berkurang, justru berjalan dengan rukun dan 

baik. H 

Hal yang menjadikan penulis tertarik dengan Desa Moncobalang 

ini karena Hanya Desa tersebut yang tetap melaksanakan kegiatan 

keagaamaan seperti sholat berjamaah 5 waktu, sholat taraweh ramadhan 

dan sholat jumat dalam pelaksaan kegiatan PSBB berdasarkan fatwa MUI 

yang ditetapkan yaitu Mengenai penanganan Ibadah Di Masjid dalam 

kondisi pandemi Covid19 nomor 14 tahun 2020 yakni Himbauan Pola 
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beribadah secara berjamaah dari tempat ibadah ke rumah, dari ruang 

publik ke ruang privat. Untuk itu, Desa Moncobalang ini menjadi tempat 

yang harus dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana pemahaman-

pemahaman dan pola pemikiran terhadap Elit dan masyarakatnya.  

 

B. Pengaruh Elit Di Desa Moncobalang Dalam Menyikapi Kebijakan 

Pemerintah Mengenai penanganan Ibadah Di Masjid dalam kondisi 

pandemi Covid19 

Pandemi global yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 Corona 

Virus Disease (Covid19) salah satunya Indonesia. Berbagai macam 

problem mulai bermunculan akibat pandemi Covid19 sehingga selaku 

pemerintah wajib memberikan stimulus berupa kebijakan guna untuk 

menanggulangi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

Adapun beberapa kebijakan yang pemerintah keluarkan seperti lockdown, 

sosial distancing, dan PSBB. Indonesia yang merupakan salah satu 

Negara yang mayoritas muslim tentunya pemerintah dalam mengambil 

kebijakan demi kepentingan bersama sangat berhati-hati dalam 

pelaksanaannya. Munculnya suatu permasalahan maka akan melahirkan 

sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

proses ritual keagamaan adalah pelarangan melaksanakan kegiatan agama 

di tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara guna 

meminimalisir penyebaran virus corona. 

Elit lokal mempunyai peranan yang penting dan besar, posisinya 

sebagai agen informal dalam pengambilan keputusan dan memiliki 

keunggulan yakni modal sosial. yang dimana dalam suatu tatanan lingkup 

anggota masyarakat ada sekelompok orang atau individu yang 

mempunyai peran dan pengaruh yang kuat. Elit merupakan orang-orang 

yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan 

masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan 
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lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang 

sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai 

kelebihan karakter moral dan sebagainya. 

Jika melihat berdasarkan sosiologi dan politik elit adalah kelas 

penguasa, merupakan suatu golongan atau kelas, memegang kekuasaan 

baik dengan formal atau informal yang berdasarkan tatanan stara 

sosialnya. Dengan kekuasaannya itu mereka memiliki pengaruh bagi 

perkembangan masyarakat dalam sifatnya hubungan timbal balik.  

Sepanjang tahun 2020 Corona Virus Disease (Covid19) dengan 

cepat menyebar diseluruh daerah Indonesia hingga diketahui saat ini 26 

Maret warga Indonesia yang positif COVID-19 berjumlah 893 orang 

dengan 78 meninggal, dan 35 sembuh. Semakin hari banyak informasi 

yang menyebar perihal covid 19
19

. Sebagai sebuah pandemi banyak hal 

yang belum dipahami mengenai virus baru ini. Bukan hanya dari aspek 

medis seperti; struktur virus, mekanisme penyebaran cara mencegah 

penyebaran, cara pengobatan dan upaya untuk mengembangkan vaksin 

guna untuk menengkal virus. Akan tetapi, ada banyak dimensi Non Medis 

yang harus dipelajari. 

 berdasarkan Keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020, 

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah provinsi 

kabupaten kota yang terdampak dalam rangka pencepatan penanganan 

COVID-19 yakni pembatasan beberapa kegiatan seperti, pelaksanaan 

kegiatan sekolah, bekerja di kantor diganti dengan bekerja dari rumah, 

fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum dan kegiatan 

keagamaan yang bersifat massal dan kegiatan yang tingkat penularanya 

besar antara satu manusia dengan manusia lainnya. Berdasarkan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan 
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ibadah dalam keadaan terjadi wabah COVID-19 mempertimbangkan 

syarat mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum 

(agama) yakni lebih mendahulukan maslahat daripada mudarat. 

Disisi lain, elit yang ada di desa Moncobalang tersebut memiliki 

perspektif yang berbeda ketika pelarangan ibadah dikaitkan dengan 

pandemi, berdasarkan dari hasil wawancara oleh informan terkait hal 

tersebut, 

“Penyebaran virus corona 2019 ini itu bermula di wuhan, china. 
Kemudian presiden dan menteri kesehatan menyatakan tidak berbahaya 
bagi rakyat Indonesia, ketika seorang kepala Negara menyampaikan, kita 
sebagai masyarakat tentunya harus mendengar apa yang mereka 
sampaikan, kemudian kemenkes memperjelas bahwa corona ini aadalah 
jenis nano yang paling kecil dan tidak berbahaya, virus tersebut bisa mati 
dengan disenfektan, cuci tangan dan mati dengan sinar matahari secara 
langsung, dan penyebarannya tidak melalui udara, sehingga dengan 
Dasar itu membuat kita tidak takut dengan penyebarannya dan tidak 
berbahaya.”

20
 

 

Berdasarkan keterangan dari informan seperti informan yang 

penulis wawancarai yaitu selaku Elit Lokal di Desa Moncobalang yang 

menurut penulis adalah infoman ini merupakan informan kunci dalam 

melihat dan mendengar bagaimana mulanya pandemi ini bermula sampai 

pada akhirnya ke telinga masyarakat. Menurutnya, apa yang kita lakukan 

tidak terlepas dari apa yang kemudian pemimpin katakan dari awal 

pandemi masuk ke Indonesia. 

“Kemudian hubungannya dengan masjid, mengapa kita berani membuka 
masjid karena semua orang ke masjid itu berwudhu, berarti mereka  
mencuci tangan, kemudian orang yang ke masjid itu 99% mereka bersih, 
dia habis mandi, berpakaian bersih dan masuk ke masjid. Sampai ke 
masjid pun mereka tidak berkeliaran dan hanya duduk ditempat dimana 
mereka mau sholat. Disaat mereka hemparkan sajadahnya, mereka tidak 
duduk kesana-kemari, pemerintah ini suruh tutup masjid (tempat ibadah) 
tetapi pasar dan mall dibuka, nah secara logika kami berkesimpulan 
bahwa 100% orang ke pasar tidak berwudhu yang berarti mereka tidak 
cuci tangan, 100% orang ke pasar itu tidak jaga jarak, liat di pasar 
moncobalang saja contoh kecilnya. Coba lihat orang ketika masuk masjid 
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itu kan jaga jarak ketika duduk, setelah iqomah mereka berdiri itupun 
hanya shaf nya yang diluruskan tetapi jarak antara satu shaf lainnya itu 
ada jarak, bukan berarti kita melawan pemerintah tetapi kita musti harus 
berani (berani dalam apa yang dikatakan pemerintah sendiri sejak awal) 
bahwa ini tidak berbahaya. Buktinya sampai sekarang ini, masjid yang 
ditutup dan dibuka sampai sekarang juga tidak ada korban, jadi jika kita 
dikatakan berani, pemerintah yang suruh kita berani. Cuman sebagian 
masyarakat awam kan tidak semua mampu menterjemahkan bahasa 
pemerintah.” 

Dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika memakai 

pendekatan empiris/logika hal tersebut bisa dikatakan benar. 

ketidaktepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi menjadi 

boomerang, ketika masyarakat menanggapi maka akan menjadi 

konsekuensi dengan apa yang kemudian pemerintah sampaikan, juga 

miskinnya informasi ke masyarakat sehingga menimbulkan situasi krisis 

yang mudah menimbulkan ketegangan dan konflik, baik itu sektor 

pemerintah maupun masyarakat. Bisa dilihat bahwa apa yang dikerjakan 

oleh pemerintah lebih bisa dipahami dibanding dengan proses hasil yang 

pemerintah buat sebagai kebijakan publik. 

Adapun anjuran protokol kesehatan, beliau juga mengatakan 

bahwa  

“Alhamdulillah kita tahu resikonya akan seperti apa dan itu kita 
tidak melanggar karena anjuran protokol kesehatan tersebut kita 
lakukan, contoh di masjid itukan kita ada disenfektan yang kita semprot 3 
kali seminggu, dan rata-rata orang yang mau ke masjid itu kuncinya pasti 
berwudhu,tidak mungkin mereka sholat tidak berwudhu, dan saya sendiri 
yang buatkan masjid disenfektan pada waktu itu” 

”Adapun intervensi pemerintah, kemarin itu datang pak KUA, 
camat, polsek. memang ada tekanan, kita diancam dan lain sebagainya 
tetapi saya mengheramsi bahwasanya ketika pemerintah mampu 
memberikan faktanya tentang siapa yang terkena virus, siapa yang positif 
maka kami akan tutup masjid, tetapi sepanjang datanya juga tidak jelas 
bahwa siapa yang positif, mereka hanya mengatakan di kecamatan 
barombong ini ada 13 orang tetapi pemerintah tidak mampu 
menunujukkan siapa namanya dan dimana alamatnya, jadi bisa saya 
katakana bahwa itu semacam berita bohong. Kemudian bukti 
kebohongan yang kedua adalah orang yang jatuh dari atap rumahnya, 
dia murni karena pasang atap seng rumahnya, dia jatuh kemudian 
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sampai dirumah sakit dikatakan Corona, satu minggu kemudian keluar 
hasilnya bahwa dia Negatif corona. Dan sampai saat ini saya yakin 
bahwa corona itu tidak membahayakan. Dan kebohongan yang ketiga itu, 
beliau syamsuddin daeng nyonri kemarin yang meninggal dikatakan 
negatif corona itu, nanti setelah dikuburkan di macanda itu baru 
dikatakan negatif. Bahwa pemerintah disini tidak adanya sebuah 
kepastian  dan tidak mampu mendeteksi sedemikian rupa kepada 
masyarakat kecil bahwa seseorang itu benar-benar positif atau negatif. 
Coba dibayangkan, betapa dikorbankannya rakyat, seorang bapak 
meninggal tidak disentuh dan dilihat oleh istri, anak cucu, dan saudara-
saudaranya lalu mereka dikuburkan secara terpisah dengan kuburan 
keluarga mereka. Apa itu tidak menyakitkan, nanti setalah sampai 
dikuburan pemakaman khusus covid, satu minggu kemudian baru ada 
hasil bahwa mereka negative, itu kan sudah pembohongan. Apa 
kemudian daya yang dimiliki masyarakat kecil, mestinya kan pemerintah 
itu hadir untuk melindungi rakyat bukan malah mengorbankan rakyat.

21
 

 Adapun beberapa masyarakat yang menyayangkan sikap kita dan 
menganggap kita membangkan tetapi sesungguhnya mereka juga merasa 
terlindungi dengan sikap kita, mereka hanya takut jangan sampai kita 
ditindaki, diproses secara hukum, tetapi lagi-lagi mereka merasa 
terbantu dengan sikap kita, disisi lain dari sikap kita, kita juga sudah siap 
dengan segala resikonya.”

22
 

“ yang saya lihat itu, ketika kita bandingkan dengan masjid lain di Desa 
lain, tidak ada yang berani membuka masjid, bukan karena corona nya 
akan tetapi hanya takut sama pemerintah nanti di sanksi bahkan takut 
dipenjara, sementara di Desa Moncobalang itu yang saya lihat mengapa 
kita berani dan tetap pada prinsip karena Ada tamengnya, Ada Daeng 
lingka yang ceritanya berani ambil resiko dan bertanggung jawab, 
buktinya kan kemarin ketika datang dari pihak pemerintah, Pak KUA dan 
camat, daeng lingka lagi yang berhadapan dan berbicara dengan baik 
dirumahnya”

23
 

Elit yang terlihat lebih menonjol merupakan minioritas kecil yang 

terorganisasi kohesif dan rapi. Elit strategis merupakan kelompok yang 

memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang mampu mengorganisasi 

massa di dalam atau diluar pemerintahan. Seperti elit yang ada di desa 

moncobalang ini, pengaruh sosialnya dan keberaniannya menjadi 
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kekuatan untuk masyarakat untuk tetap melaksanakan ibadah di masjid, 

elit yang memiliki peran dan pengaruh yang kuat bagi lingkungan dan 

masyarakat.di sisi lain pemerintah dalam hal ini menanggapi hal tersebut. 

Kemudian peneliti mewawancarai satu lagi masyarakat lokal yang juga 

Jemaah. Informan hanya singkat menyampaikan bahwa; 

“Singkat saja, Masyarakat disini tidak mungkin juga berani ingin 
mengambil resiko apalagi ketika berkaitan dan berhubungan dengan 
pemerintah, Jika bukan karena Daeng Lingka. Karena Daeng lingka ini. 
Lihat mi saja di Desa lain tidak ada yang berani membuka masjid bahkan 
Jemaah di Desa lain hijrah sholat ke masjid kita, mereka bukan takut 
corona tapi takut dipenjara. Banyaknya juga bukti yang tidak benar dari 
pemerintah, bahkan orang tidak covid saja malah dicovidkan”.

24
 

Komunikasi yang baik antara elemen pemerintah sangat 

menentukan keberhasilan suatu Implementasi Program Bnatuan Sosial, 

Banyakanya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan Oleh pemerintah 

yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat ataupun Elit itu 

sendiri. sehingga bisa memicu Problematika yang baru bagi Masyarakat 

di tengah pandemi ini. Masyarakat selalu dituntut untuk mematuhi 

peraturan tetapi seringkali pemerintah pusat tidak sinkron dengan 

masyarakat dan kondisi setempat. 

“Kemarin pas pak KUA, camat beserta rombongannya datang mereka 
hanya ingin masjid itu ditutup agar jangan dipakai berjamaah, sholat 
jumat, taraweh, dan saya hanya bilang bahwa itu masjid biar tidak 
disuruh tutup pasti kita tutup, Jemaah itu biar tidak diusir, mereka akan 
pulang sendiri, selesai sholat mereka pulang, logikannya kan orang pergi 
sholat, setelah iqomah mereka sholat, setelah itu mereka pulang 
kerumahnya karena di masjid kan tidak ada kulkas, tidak ada kamar tidur 
yang membuat masyarakat tinggal disitu, mereka juga punya kesibukan, 
yang tentu kita sebagai muslim punya kewajiban untuk berjamaah, sudah 
berjamaah mereka akan tinggalkan masjid untuk kembali beraktivitas, 
kemudian juga masyarakat di desa moncobalang ini adalah masyarakat 
yang tidak terlalu berinteraksi dengan orang-orang di kota, mereka dari 
rumah ke sawah, dari sawah ke rumah, rumah ke masjid, itu saja 
siklusnya seperti itu, tidak sama dengan orang di kota, mereka 
berinteraksi dengan orang dari luar, katakanlah orang yang dari 
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bandara sehingga  bukannya kami tidak beralasan mengapa kami 
BERANI karena kami juga menghimbau orang-orang yang berinteraksi 
dengan orang luar jangan dulu berjemaah 2 waktu sholat (misal tidak 
berjemaah duhur, nanti maghrib baru bisa berjemaah) saya kan 
sampaikan itu. Hal yang paling mendasar bahwa virus ini mati dengan 
mencuci tangan, dengan sinar matahari langsung, dan ketika kita lihat, 
Jemaah ini 90% petani, mereka dari pagi sampai menjelang duhur baru 
mereka balik ke rumah, kita jamin bahwa fisik mereka kuat”. 

“Sehingga pembatasan pemerintah ini mestinya harus memberikan 
batasan, seperti orang-orang yang tidak berinteraksi dengan orang luar 
yah silahkan itu zona hijau, katakanlah masyarakat di pegunungan, 
mereka kan tidak berinteraksi dengan orang luar, kenapa dibatasi juga 
untuk berjemaah, itu adalah sebuah konspirasi yang dibangun, korbanlah 
ummat islam, juga mengapa mahasiswa diliburkan, mereka takut 
mahasiswa protes. Bukti kemarin mahasiswa saat demo RUU kemarin 
secara keselurahan di kampus-kampus, tidak berjarak dari pagi sampai 
malam, tidak ada yang terjangkit virus, karena memang tidak ada virus, 
kalau bakteri banyak karena kita tidak bisa hidup tanpa bakteri,kan 
seperti itu”. 

25
 

Dengan dibuatnya kebijakan tersebut tentu sangat berpengaruh pada 

perubahan dalam hal pelaksanaan ritual ibadah dalam sehari-hari atau 

seperti biasanya. Respon Masyarakat terdiri dari berbagai perspektif 

yaitu, ada yang menganggap bahwa wabah pandemi ini mengakibatkan 

mereka yang melaksanakan ibadah merasa dihalangi dalam menjaga 

kualitas beriman kepada Allah SWT. Dan mayoritas masyarakat juga 

menganggap bahwa wabah pandemi ini sebagai suatu musibah dan 

sebuah teguran dari Allah atas P erbuatan manusia sendiri yang banyak 

merusak Alam. 

Ditinjau dari segi tekstual melalui pendekatan teologis, ibadah  

merupakan doktrin yang melekat dalam keyakinan seseorang. Ketika 

ibadah bertransformasi menjadi sebuah kebutuhan rohani setiap manusia 

maka sama halnya ketika seseorang lapar maka dia butuh makan karena 

fisiknya secara alami menuntut untuk diisi begitu juga dengan ibadah. 
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Walaupun ada hadis nabi yang menjelaskan bahwa jika ada sebuah wabah 

di negerimu maka janganlah engkau menghampirinya, namun jika engkau 

sudah berada didalam maka janganlah engkau keluar dari negeri itu. Lain 

halnya ketika memakai pendekatan empiris/logis, seperti halnya yang 

dikatakan elit tersebut bahwa sebelum masuk masjid kita berwudhu, 

setidaknya kita telah menjamin bahwa diri kita bersih dan Akan terlihat 

ganjil jika kebijakan pemerintah ditinjau dari tetap beroperasinya suatu 

pasar tradisional yang jusru tingkat tertular antara manusia satu dengan 

manusia lainnya lebih tinggi. 

Pandemi Covid19 yang telah berperan mempolarisasi umat Islam di 

Indonesia dalam meresponnya. Jangkauan dan cakupannya terbentang 

dari wilayah ketakutan yang menganggap pandemi ini menghalangi 

mereka untuk beribadah kepada Tuhan seperti biasa, hingga sektor 

pembelajaran yang berupaya menerima wabah ini sebagai bencana dan 

memerlukan upaya pencegahannya, hingga sektor yang sedang 

berkembang. yang berupaya membangun kerjasama dan sinergi. Untuk 

bekerja sama untuk mengalahkan pandemi ini. Penentangan terhadap 

gaya ini dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman teologis dari Jabarisme 

hingga Qadariyah, hingga Islam progresif., seperti respon yang dikatakan 

elit yang ada di desa moncobalang terkait pemahaman tersebut;  

“ada kan yang mengatakan bahwasanya kematian itu “Tuhan” tapi kita 
juga dilarang untuk menganiaya diri kita, karena kan ada dalil juga yang 
mengatakan, di zamannya khalifah itu,kita sama tau bahwasanya ada 
penyakit menular, maka umar mengatakan orang yang diluar dilarang 
masuk dan orang yang didalam jangan keluar, artinya apa, agar tingkat 
penyebaran penyakit ini tidak cepat menyebar sehingga orang-orang 
dilarang. Dan itulah lockdown yang sebenarnya yang dipraktekkan oleh 
sahabat rasul, nah kita  pemerintah Indonesia asal mengatakan lockdown 
tapi dia tidak fasilitasi, contoh misalnya disuatu tempat ada masyarakat 
yang positif virus mustinya dia di lackdown itu dari radius 4 persegi 100 
meter dari rumahnya itu yang diberikan bantuan makanan selama 14 
hari, sehingga pemerintah mengkalkulasi hal tersebut berapa kali makan 
dalam sehari, berapa kilo beras yang dibutuhkan pasien dalam sehari, 
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sayur dan lauk dikali dengan sekian orang, berarti dalam 14 hari selama 
lockdown itu yang tidak bisa keluar karena takutnya mereka terjangkit 
dan menjagkiti. Misalnya di RT A ada warganya positif virus maka 
pemerintah, mulai bupati, camat dan kepala desa atau lurah langsung 
perintahkan RT sekian jangan ada yang keluar warganya selama 14 hari 
dengan catatan mereka di suplay makanan, mereka tidak keluar tetapi 
tersedia mereka punya lauk dan sayangnya itu belum bisa dilakukan 
pemerintah, bagaimana caranya orang lockdown lalu tidak di suplay dan 
merasa terjamin mereka punya gizi selama 14 hari, malah jika seperti itu 
masyarakat akan minta lockdown selama-lamanya (dengan nada 
bercandaan beliau). Pemerintah bersuara untuk PSBB (pembatasan 
sosial berskala besar). Contoh lagi misal dalam satu keluarga ada 5 
orang, terdiri dari suami, isri dan 3 orang anaknya, jika pemerintah 
siapkan selama 14 hari dia punya lauk dan segalanya disiapkan.  nah itu 
yang harus di denda jika mereka tidak indahkan karena pemerintah 
sudah siapkan prasarananya. Tetapi bagaimana masyarakat tetap keluar 
jika mereka butuh makan, mereka tidak difasilitasi.”

26
 

Jangkauan dan skala yang luas menciptakan zona ketakutan dengan 

menginterpretasikan bahwa pandemi merupakan faktor yang telah 

menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah SWT Seperti sebelum 

adanya pandemi ini. Sektor lain yang berusaha untuk menerima pandemi 

sebagai musibah sehingga dibutuhkan sebuah pencegahan Dan sektor 

yang berupaya untuk membangun kembali sinergi untuk bergerak 

melawan virus. Sehingga muncullah kontra yang dipengaruhi oleh 

perbedaan pemahaman teologis jabariyah yang berpasrah dengan takdir 

tanpa menghadirkan sebuah usaha ke aliran qadariyyah. Maka dari itu 

terdapat pandangan elit mengenai pemahamannya tentang dua paham ini 

yaitu paham qadariyyah dan jabariyyah. 

 “hidup dan matinya itu kan tuhan yang atur, tetapi kita juga tidak 
disuruh untuk menganiaya diri kita sendiri, kenapa? Karena, katakanlah 
misalnya tuhan sudah mengatur kehidupan kita tapi misalnya seperti ini, 
ketika kamu naik motor maka kamu harus berhati-hati dan berada pada 
jalur mu tapi kalau ada mobil truk kencang dari arah depan lalu kau 
tidak minggir padahal bisa minggir dengan dalih nanti tuhan yang atur, 
itu namanya menganiaya diri sendiri, inilah jabariyah, biarlah tuhan 
yang mengatur, tuhan kan yang melindungi kita tetapi kan tuhan suruh 
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kita ikhtiar untuk menghindar di jalur itu. Sementara pemerintah itu tidak 
berdasar, karena kan begini, Indonesia ini bukan daerah kecil, mulanya 
virus ini kan di Jakarta, orang yang dari luar negeri,china. Mestinya 
pemerintah disini cepat ambil tindakan seperti mengkarantina dan 
diperketat sehingga orang jauh di papua sana belum terjangkit karena 
virus ini belum sampai kesana, cuman menurut saya ini adalah 
konspirasi yang kemudian dibangun oleh pemerintah, ini kan permainan 
dunia sebenarnya sehingga kita ditakut-takuti, orang kan main media 
bahwasanya di Negara ini banyak beribu-ribu orang meninggal covid 
padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena itu dilebih-lebihkan. 
Pemerintah disini saja, ketika kita bertanya mana yang korban covid 
postif, padahal mereka hanya penyakit turunan, mereka jantung, ginjal 
akan tetapi agar pelayanannya cepat dan biayanya besar dinyatakan 
langsung covid, orang tabrakan saja dikatakan covid. Itu hanyalah 
permainan.”

27
 

Dalam perspektif ini, ada 2 paham yang menjadi perdebatan seputar 

penangangan covid19 ini. Pertama yakni paham jabariyyah, pernyataan 

paham ini benar tapi cacat nalar/logika tanpa didasari oleh teologis. 

Paham ini berkeyakinan bahwa segalanya telah diatur oleh Allah SWT 

sehingga hilangnya ruang ikhtiar bagi manusia, bahwa manusia hanya 

menjalankan nasib. Kedua, paham Qadariyyah. Pada prinsipnya paham 

ini mempunyai keyakinan bahwa manusia telah memiliki kebebasan 

dalam menjalani kehidupannya sendiri. bahwa manusia dalam situasi 

pandemi covid19 berikhtiar dengan mentaati peraturan protokol 

kesehatan dengan menggunakan masker, pakai handsanitizer, mencuci 

tangan, salam siku, dll. Akan tetapi paham ini pada pemikiran dan prinsip 

elit dan masyarakat di Desa Moncobalang bahwa ketika paham 

Qadariyyah ini dipraktikkan dalam pelaksanaan ibadah keagamaan, 

misalnya dengan menutup masjid, menghentikkan sholat berjamaah 5 

waktu dan menghentikan sholat jumat. Sementara Elit menganggap 

bahwa seharusnya pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi sebelum 

mengeluarkan kebijakan tersebut, seperti hasil wawancara diatas bahwa, 

masyarakat moncobalang adalah masyarakat yang bekerja di sawah lalu 
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ke rumah, ke rumah lalu ke masjid, lalu kembali ke sawah dan mengapa 

mereka berani membuka masjid karena semua orang ke masjid itu 

berwudhu, berarti mereka  mencuci tangan, kemudian orang yang ke 

masjid itu 99% mereka bersih, mereka habis mandi, berpakaian bersih 

dan masuk ke masjid. Sampai ke masjid pun mereka tidak berkeliaran dan 

hanya duduk ditempat dimana mereka ingin sholat. Disaat mereka 

hemparkan sajadahnya, mereka tidak duduk kesana-kemari, pemerintah 

ini suruh tutup masjid (tempat ibadah) tetapi pasar dan mal dibuka. 

Kembali merujuk pada syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada 

empat, yakni: (1) Otoritas pemerintah perlu menjelaskan secara moral 

untuk mematuhi undang-undang yang telah dibuat oleh pihak berwenang 

sehingga adanya respek dari anggota masyarakat; (2) adanya kesadaran 

untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan 

melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan tersebut dianggap 

Logis; (3) adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah; 

(4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan 

berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu 

yang wajar. 

C. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pasca Pengaruh Elit 

Pemerintah Mengenai Penanganan Ibadah Di Masjid Desa 

Moncobalang Kabupaten Gowa Dalam Kondisi Pandemi Covid19 

Dalam Implementasinya hal ini tidaklah mudah untuk terealisasi 

dengan baik. Utamanya jika kebijakan tersebut dipandang dari sisi 

Keagamaan, kebijakan ini akan menjadi syarat terjadinya banyak 

perubahan di dalam pelaksanaan ibadah keagamaan sehari-hari. Secara 

umum di Desa Moncobalang, Pelaksanaan Fatwa MUI dapat dikatakan 

tidak efektif dengan dapat dilihat tetapnya dilaksanakan shalat fardhu, 

shalat jumat dan taraweh ramadhan seperti biasanya. Seperti hal nya di 
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Desa Moncobalang, dari 10 masjid, ada 3 masjid yang tetap 

melaksanakan kegiatan keagamaan seperti hari-hari biasanya. 

“Jadi dari 10 masjid yang ada di Desa Moncobalang ini, ada 3 masjid 
yang tetap melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasanya, sholat 5 
waktu, sholat taraweh, sholat jumat juga jalan terus, masjid al-kautsar 
karampuang yang hanya terbuka selama pandemi, adapun dua masjid 
lainnya yaitu masjid babul khaerat tompobalang dan masjid Abdullah 
karampuang juga tetap membuka masjid tetapi sembunyi-sembunyi dan 
berjalan seperti biasa, adapun terror-terror dari aparat tetapi kami tidak 
ambil pusing”.  

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan diatas 

yaitu oleh bapak mustamin selaku salah satu Jemaah masjid Al-kautsar 

yang juga memiliki prinsip yang kuat sama seperti bapak mappaudang, 

bahwasanya masyarakat khususnya di 3 masjid ini tetap melaksanakan 

ibadah di masjid seperti hari biasanya, tentunya dengan protokol 

kesehatan.  

“Mengapa kami tetap pada prinsip dan berani atas itu karena 
pemerintah sendiri. bahwasanya ketika pemerintah mampu memberikan 
faktanya tentang siapa yang terkena virus, siapa yang positif maka kami 
akan tutup masjid, tetapi sepanjang datanya juga tidak jelas bahwa siapa 
yang positif, mereka hanya mengatakan di kecamatan barombong ini ada 
13 orang tetapi pemerintah tidak mampu menunujukkan siapa namanya 
dan dimana alamatnya, jadi bisa saya katakana bahwa itu semacam 
berita bohong. Kemudian bukti kebohongan yang kedua adalah orang 
yang jatuh dari atap rumahnya, dia murni karena pasang atap seng 
rumahnya, dia jatuh kemudian sampai dirumah sakit dikatakan Corona, 
satu minggu kemudian keluar hasilnya bahwa dia Negatif corona. Dan 
sampai saat ini saya yakin bahwa corona itu tidak membahayakan. Dan 
kebohongan yang ketiga itu, beliau syamsuddin daeng nyonri kemarin 
yang meninggal dikatakan negatif corona itu, nanti setelah dikuburkan di 
macanda itu baru dikatakan negatif. Bahwa pemerintah disini tidak 
adanya sebuah kepastian  dan tidak mampu mendeteksi sedemikian rupa 
kepada masyarakat kecil bahwa seseorang itu benar-benar positif atau 
negatif. Coba dibayangkan, betapa dikorbankannya rakyat, seorang 
bapak meninggal tidak disentuh dan dilihat oleh istri, anak cucu, dan 
saudara-saudaranya lalu mereka dikuburkan secara terpisah dengan 
kuburan keluarga mereka. Apa itu tidak menyakitkan, nanti setalah 
sampai dikuburan pemakaman khusus covid, satu minggu kemudian baru 
ada hasil bahwa mereka negative, itu kan sudah pembohongan. Apa 
kemudian daya yang dimiliki masyarakat kecil, mestinya kan pemerintah 
itu hadir untuk melindungi rakyat bukan malah mengorbankan rakyat”

28
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Dari wawancara peneliti dengan informan kunci diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa Mappauddang daeng lingka selaku Elit Lokal 

yang berpengaruh di masyarakat. Beliau menganggap bahwa pemerintah 

belum mampu menyakinkan masyarakat berdasarkan kebijakannya dalam 

pelarangan sholat berjamaah di masjid, seperti kasus-kasus yang 

disebutkan oleh mappauddang daeng lingka sebagai berikut: 

1. Pemerintah tidak mampu menunjukkan nama dan alamat yang 

jelas bagi masyarakat yang pemerintah klaim positif corona. 

2. Terdapat masyarakat yang jatuh dari Atap rumahnya karena 

pasang genteng rumah. Kemudian dia jatuh kemudian dibawah ke 

rumah sakit lalu meninggal dan pemerintah menyatakan 

meninggalnya karena positif corona padahal tidak sesuai dengan 

bukti yang ada di lapangan. 

3. Masyarakat yang bernama Syamsuddin daeng Nyonri meninggal 

dunia karena beliau memiliki penyakit bawaan dari kecil, tetapi 

setelah dibawah ke rumah sakit dan meninggal pihak rumah sakit 

menyatakan beliau positif corona sama seperti kasus kedua yang 

diatas, yang tidak sesuai dengan bukti yang ada. 

 

Van matter dan Van Horn mengemukakan beberapa variable yang 

dapat mempengaruhi suatu implementasi ialah: 

1. Tujuan dan ukuran Kebijakan 

Untuk mengamati dalam tujuan dan ukuran kebijakan di desa 

Moncobalang yang telah berjalan berupa kebijakan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentang pelarangan sholat 

berjamaah di masjid. Elit lokal di Desa Moncobalang berpendapat 

bahwa pemerintah tidak dapat memberikan bukti yang cukup 

akurat mengenai adanya masyarakat setempat yang terkena atau 

dinyatakan positif corona. Hal ini yang menjadikan elit lokal di 
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Desa Moncobalang menganggap bahwa pemerintah tidak bisa 

menyakinkan masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas apapun 

seperti salah satunya sholat berjamaah. Berdasarkan dengan 

wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut: 

“Bahwa pemerintah disini tidak adanya sebuah kepastian  dan 
tidak mampu mendeteksi sedemikian rupa kepada masyarakat 
kecil bahwa seseorang itu benar-benar positif atau negatif”. 

29
 

melihat dari aspek tujuan kebijakan PSBB yang ingin diterapkan 

di Desa Moncobalang bahwa tidak sesuai dengan fakta yang ada 

berdasarkan dengan kondisi sosial yang ada di Desa 

Moncobalang. 

2. Sumber daya 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, sumber daya 

yang ada di Desa moncobalang yaitu sumber daya manusia dalam 

hal ini berupa elit yang memiliki sifat integritas dan kebijaksanaan 

dalam melihat dan menanggapi sebuah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah yang dibuktikan dalam kemampuan 

untuk mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap 

masyarakat. Adapun mengenai sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh elit yaitu berupa handsanitizer dan disenfektan. 

Dengan ini peneliti menganggap bahwa sarana dan prasarana 

sudah cukup memadai.  

3. Karakteristik agen pelaksana 

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti di lapangan bahwa peneliti 

melihat proses implementasi kebijakan di Desa Moncobalang tidak 

berjalan dengan efektif dikarenakan sikap antara pemerintah dan 

elit masyarakat yang menolak atau tidak menjalankan kebijakan 
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tidak meninjau terlebih dahulu mengenai kondisi sosial masyarakat 

yang ada di Desa moncobalang yang dimana mayoritas 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang artinya masyarakat 

tidak atau sangat jarang dalam berinteraksi dengan warga luar atau 

perkotaan.  

4. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan peneliti melihat bahwa 

koordinasi dan komunikasi dari pemerintah ke pihak elit lokal dan 

masyarakat tidak berjalan dengan baik dibuktikan dengan proses 

implementasi kebijakan yang tidak efektif dilaksanakan di Desa 

moncobalang. Akan tetapi, komunikasi dan koordinasi antar elit dan 

masyarakat sangat baik dibuktikan dengan tanggapan dan kebijakan 

yang dikeluarkan oleh elit dilaksanakan dan berjalan dengan baik 

oleh masyarakat setempat. 

5. Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa peneliti 

melihat kondisi sosial masyarakat yang mayoritas berprofesi 

sebagai petani tidak tepat dalam menerapkan kebijakan untuk 

pelarangan sholat berjamaah di masjid karena jika dilihat kondisi 

keseharian masyarakatnya tidak pernah bahkan sangat jarang 

berinteraksi diluar desa atau bahkan perkotaan. Sedangkan untuk 

kondisi politik di Desa moncobalang yang dimana masyarakat 

sangat menghormati elit lokal yang juga dituakan oleh masyarakat 

desa moncobalang karena elit lokal tersebut memiliki integritas dan 

loyalitas terhadap masyarakat. 

  jika melihat kembali pengertian dari kebijakan publik 

merupakan sebuah jawaban dari masalah yang memiliki sebuah tujuan 
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jelas berupa pencegahan, mengurangi dan memecahkan sebuah masalah 

yang ada terkhususnya dalam menanggapi bencana covid19.  

“kami sangat setuju dengan program pemerintah dengan keluarnya fatwa 
MUI pusat bahwasanya pelarangan untuk sholat berjamaah bagi zona 
yang dikategorikan sebagai zona merah, akan tetapi khusunya kita disini 
di Desa Moncobalang kami menganggap bahwasanya di Moncobalang 
itu belum ada yang terkena covid19 makanya kita disini berinisiatif 
dengan catatan tetap melaksanakan protocol kesehatan, jadi Desa 
Moncobalang ini juga tergolong masih berada di zona hijau dan itu 
merupakan respon dari fatwa MUI pusat dan itulah sebabnya jemaah di 
3 masjid khusunya tetap melaksanakan sholat berjamaah, MUI juga tidak 
salah, cuman penafsiran banyak orang yang berbeda. Pemerintah kan 
melarang orang sholat berjemaah di masjid, mereka mempunyai hak 
sebagai pejabat/pemimpin yang memiliki hak untuk menyampaikan ke 
masyarakat, kita ini masyarakat juga yang harus pintar memilah,saya 
sependapat dengan Daeng lingka bahwa pasar dibuka yang jusru tingkat 
tertularlebih tinggi. ayat juga mengatakan: 

ٌْكُنْْۚ  فَاِىْ تٌََاسَعْتُ  سُىْلَ وَاوُلِى الْْهَْزِ هِ َ وَاطَِيْعىُا الزَّ ا اطَِيْعىُا اللّٰه ءٍ فَزُُُّّوٍُْ اِلَى يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْيَ اٰهٌَىُْٰٓ ْْ ْْ شَ نْ فِ

 ِ احَْسَيُ توَوِْيْلَ  اللّٰه رِزِ  لٰلَِ  رَيْزو وَّ ِ وَالْيىَْمِ الْْٰ ٌْتنُْ تمُْهٌِىُْىَ بِاّٰه سُىْلِ اِىْ نُ ࣖ   وَالزَّ .  

 

Terjemahnya:  Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
30

 

 

Dalam impelementasi fatwa ini, dapat dinyatakan bahwa umat 

Islam di Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi Covid19 ini. 

Spektrum respons ini terbentang dari „fear zone‟ yang menganggap 

wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada 

„learning zone‟ yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini 
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sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, 

hingga „growth zone‟ yang mengambil peran aktif untuk menangani 

wabah. Keragaman ini dilatari oleh perbedaan pengaruh teologis yang 

dianutnya dari spektrum Jabbariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif. 

Pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalisme, 

sedangkan pengaruh teologi Qadariyah membawa kepada sikap menerima 

wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan 

manusia mengelola alam. Pengaruh teologi Islam progresif membawa 

pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid al-

Syariah untuk mendahulukan pencegahan madharat ketimbang pencarian 

maslahat dan ajaran amar ma‟ruf nahi munkar Islam sebagai agama yang 

aktif melakukan transformasi sosial. 

Implementasi pemerintah dapat dilihat sebagai sutau penerapan 

yang telah dibuat secara matang, sehingga dalam sebuah pengerjaan dapat 

diyakinkan dengan jelas dan memiliki tujuan yang jelas pula. Atau secara 

singkat implementasi dapat juga diartikan sebagai sebuah penerapan dan 

pelaksaanaan. 

“dibalik adanya beliau Mappaudang daeng lingka dengan prinsip beliau 
yang kuat sehingga kami khususnya di Masjid Al-kautsar sepakat untuk 
tetap melaksanakan sholat berjamaah karena pertama, kami juga sudah 
mengantisipasi yang namanya penyebaran covid ini diantaranya kita 
laksanakan yang namanya penyemprotan disenfektan kemudian yang 
kedua, Jemaah itu dianjurkan ketika ke masjid untuk tetap melaksanakan 
protocol kesehatan dan yang ketiga, kita sepakat ketika ada himbauan 
tertulis untuk tidak menerima Jemaah dari luar sehingga kita yakin 
bahwasanya terhindar dari covid itu sendiri, selain dari itu ada juga 
syarat-syarat khsusus yang ditetapkan Jemaah untuk tidak ke masjid 
diantaranya jika sudah berusia lanjut tidak dianjurkan lagi untuk ke 
masjid. Dan selain daripada itu bahwasanya kalau Allah SWT yang 
mengizinkan, Allah yang berkehendak InsyaAllah jauh dari virus itu 
sendiri dan buktinya Alhamdulillah belum ada yang terpapar covid 
walaupun pada kenyataannya tetap melaksanakan berjemaah tetap 
berkerumun karena kan berjemaah itu bagian dari berkerumun, kemudian 
kita sepakat bahwasanya dalam melaksanakan sholat itu pada awalnya 
sudah bersih, bersih untuk menuju ke masjid, berwudhu itu sudah menjadi 
bagian dari prokes karena kan kita mencuci tangan, cuci muka dan lain 
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sebagainya. Sekiranya jikalau ada virus yang menempel di tangan, itu 
sudah hilang dengan wudhu itu sendiri. justru di pasar itu lebih rentan, 
seperti yang mappaudang daeng lingka juga sampaikan di masjid kan, 
yang tingkat kerumun lebih rentan karena banyak masyarakat dari luar 
cuman yang saya herankan dari pemerintah kenapa justru tempat ibadah 
atau masjid yang ditekan dan dijaga ketat sementara tempat-tempat 
kerumunan umumnya tetap dibuka sementara masjid itu sendiri di kontrol 
ketat.”

31
 

Ketika masyarakat lebih dominan terhadap Elit seperti paparan 

wawancara diatas dengan Salah satu masyarakat atau Jemaah masjid di 

Desa Moncobalang membuktikan bahwa Elit lokal seperti pada teori 

suzanna keller bahwa elit tidak memiliki sifat yang tunggal melainkan elite 

merupakan suatu kelompok maupun individu yang pasti memiliki massa 

dengan latar belakangnya masing-masing. Elit strategis merupakan 

kelompok yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang mampu 

mengorganisasi massa di dalam atau diluar pemerintahan.  

Elit yang memiliki kekuasaan akan memudahkan mereka untuk 

memonopoli kekuasaan untuk tujuan yang baik bagi mayoritas 

pemimpinnya, seperti mensejahterakan masyarakat, meningkatkan 

pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan, tetapi mereka juga dapat 

memiliki tujuan yang tidak baik seperti lebih mengutamakan kepentingan 

sendiri individu maupun kelompok mereka ataupun sebaliknya 

 “Adapun misalnya dari pihak pemerintah yang datang itu hanya untuk 
menjaga kekhawatiran, mereka was-was jangan sampai terjadi hal yang 
tidak diinginkan, apalagi ini kan intruksi yang namanya pemerintah, 
semua jajaran pemerintah ke bawah itu diintruksikan untuk melaksanakan 
prokes, pak kua sendiri yang Notabennya dibawah naungan KUA itu 
sendiri karena bernuansa islam yang melarang, iya karena kan mereka 
hanya ikut intruksi tanpa menimbang hal lainnya, tetapi Alhamdulillah 
setelah salah satu masyarakat yang juga Jemaah masjid, mappaudang 
daeng lingka memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah, 
Alhamdulillah tetap diterima dan pada saat itu pak KUA sendiri yang 
mengatakan “Lanjut maki selama tetap melaksanakan protokol dan hal-
hal yang tidak dianjurkan, lanjut maki.” Dan Alhamduluillah sampai 
selesai ramadhan tetap melaksanakan berjemaah dan tarwih ramadhan, 
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dan hanya kita yang ada di Desa Moncobalang di tiga masjid ini yang 
tetap melaksanakan ibadah di masjid, Desa yang lain itu mereka katanya 
takut, entah betul takut dengan virusnya atau hanya takut akan dipenjara 
oleh pemerintah, tidak ada tulang punggung yang memperjuangkan hal 
tersebut, berbeda dengan kita karena kita punya tulang punggung di Desa 
Moncobalang, Daeng lingka.”

32
 

Implementasi kebijakan pemerintah dalam program yang bertujuan 

untuk mengatasi penanggulangan masalah kemiskinan dengan melihat 

empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan 

yang telah dikemukakan oleh Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dari itu penulis memilih fokus 

terhadap empat indicator yang sesuai dikemukakan oleh Edwards III yaitu: 

1. Komunikasi, yang memegang peran penting dalam proses kebijakan 

sebagai rujukan atau acuan yang bertujuan agar pelaksana mengetahui 

persis apa yang mereka kerjakan. Dalam sebuah kebijakan dan intruksi 

implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat 

dalam pelaksanaan. Komunikasi yang baik antara Elit, masyarakat, dan 

pihak pemerintah di desa Moncobalang harus mengetahui persis apa 

yang mereka kerjakan dan keluarkan. 

2. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting, meliputi staf 

ataupun para petugas pelaksana yang memadai memiliki keahlian dan 

kompetensi dalam menjalankan tugas, keefektifan wewenang, serta 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar pelaksanaan pelayanan publik 

dapat terlaksana dengan efektif dan baik. 

3. Disposisi, dalam pelaksanaan kebijakan sikap dan karakter yang 

dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, kebijaksanaan, 

sifat demokratis dan juga bagaimana pelaksana melakukan sharing 
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dengan kelompok sasaran dengan mencari solusi permasalahan yang 

terjadi.  

4. Struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu 

kebijakan. Yaitu, seberapa jauh rentang kendali antara pimpinan dan 

bawahan dalam struktur organisasi pelaksana seperti adanya standar 

operasional prosedur (SOP) yang menjadi sebuah pedoman bagi 

impementor dalam melaksanakan suatu kebijakan.
33

 

Dari paparan diatas bahwasanya, Ibadah adalah doktrin yang melekat 

dalam keyakinan seseorang dan ibadah itu sudah Bertransformasi menjadi 

sebuah kebutuhan rohani setiap orang. Maka sama halnya ketika Seseorang 

lapar maka dia butuh makan. Karena fisiknya secara Alami Menuntut 

untuk diisi, Begitu juga dengan Ibadah. Walaupun ada hadis Nabi yang 

menjelaskan bahwa, “jika ada sebuah wabah di negerimu maka janganlah 

engkau menghampirinya, Namun jika Engkau sudah berada di dalam maka 

Janganlah engkau keluar dari Negeri itu.” 

Disisi lain, dalam Q.S. An-Nisa Ayat 59: “Taatilah Allah, Rasul 

dan pemimpin Diantara kalian”. Dalam konteks Covid19 Para Ulama 

berfatwa untuk mengamalkan pesan ketiga Bahwa Taatilah Pemimpin 

Dalam Arti Pemerintah selama itu bukan Menuju Kedzaliman. Jadi, demi 

kebaikan dan keselamatan bersama Ikutilah Kebijakan Pemerintah dengan 

Sholat di Rumah Masing-masing.  

Namun di Desa Moncobalang dari 10 masjid terdapat 3 masjid yang 

tetap buka dan Melaksanakan Kegiatan Berjamaah, Jika ditinjau sejauh ini, 

dari hasil wawancara dengan Informan Kunci atau Elit lokal setempat yang 

juga Jemaah masjid tersebut bahwa yang membuat beliau berani adalah 

pemerintah sendiri. 
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 Pemerintah setempat tidak dapat membaca situasi yang kondusif 

berdasarkan yang ada di masyarakat dan mengevaluasi terlebih dahulu 

kebijakan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta tidak dapat 

memberi bukti yang kuat yang masyarakat minta sebagai pelaksana 

kebijakan sehingga kurangnya rasa percaya Elit dan juga Masyarakat 

terhadap pemerintah, selain karena Elit juga adalah orang yang dituakan 

dan didengar oleh masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari  hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peneliti melihat dari hasil penelitian bahwa Elit berpengaruh pada kebijakan 

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Mengenai penanganan Ibadah Di 

Masjid dalam kondisi pandemi Covid19 nomor 14 tahun 2020 di Desa 

Moncobalang kecamatan Barombong kab.gowa, peneliti melihat Elit memiliki 

keunggulan di stratifikasi sosial dan Elit merupakan kelompok yang memiliki 

keahlian dan keterampilan khusus yang mampu mengorganisasi massa di dalam 

atau diluar pemerintahan, selain itu elit juga memiliki idealisme dan prinsip 

yang kuat sehingga mampu mempengaruhi kebijakan baik itu masyarakat 

maupun pemerintah. Di sisi lain pengaruh elit berdampak kepada psiskis 

masyarakat luar (masyarakat kota atau masyarakat awam yang tetap patuh pada 

PSBB). pemerintah juga tidak mampu memberikan bukti yang kuat seperti 

bukti yang autentik (data masyarakat yang terkena Covid19) bagi elit dan 

masyarakat di Desa Moncobalang. 

2. Implementasi kebijakan pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah di Masjid 

di Desa Moncobalang, Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 tidak berjalan 

dengan baik karena elit lokal lebih berpengaruh dibanding pemerintah setempat. 

Pemerintah setempat juga perlu lebih bisa membaca situasi yang kondusif 

berdasarkan lingkungan, sosial, politik, ekonomi yang ada di masyarakat dan 

mengevaluasi terlebih dahulu kebijakan yang akan dikeluarkan kepada 

masyarakat 
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B. Implikasi penelitian  

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara teologis, elit dan masyarakat seharusnya mengikut pada aturan 

pemerintah terkait pelarangan ibadah dalam situasi pandemi Covid19, Dalam 

konteks Covid19 Dalam Q.S An-Nisa Ayat 59,  para ulama berfatwa untuk 

mengamalkan pesan ketiga bahwa taatilah pemimpin dalam arti Pemerintah 

selama itu bukan menuju kedzoliman.  

2. Dalam penelitian ini, Pemerintah diharap bisa lebih membaca situasi yang 

kondusif berdasarkan lingkungan, sosial, politik, ekonomi yang ada di 

masyarakat dan mengevaluasi terlebih dahulu kebijakan yang akan dikeluarkan 

kepada masyarakat. Komunikasi yang baik antara elemen pemerintah sangat 

menentukan keberhasilan suatu Implementasi Program Bnatuan Sosial, 

Banyakanya regulasi dan peraturan yang dikeluarkan Oleh pemerintah yang 

tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat ataupun Elit itu sendiri. sehingga 

bisa memicu Problematika yang baru bagi Masyarakat di tengah pandemi ini. 

Masyarakat selalu dituntut untuk mematuhi peraturan tetapi seringkali 

pemerintah pusat tidak sinkron dengan masyarakat dan kondisi setempat. 
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Gambar 1 : Wawancara bersama Mappaudang Daeng Lingka S.Sos 

Elit Lokal (Tokoh Masyarakat) Desa Moncobalang. 
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GAMBAR 2 : Wawancara Bersama Tokoh Agama, Mustamin Muntu. 

Salah Satu Jemaah Masjid Babul Rahman, Dusun 

Tompobalang. 
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GAMBAR 3 : Wawancara Bersama Syamsuddin S.pd.i , Masyarakat, 

tokoh agama dan Jemaah Masjid Abdullah Dusun 

Karampuang. 
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Gambar 4 : Wawancara Bersama Hasyim Daeng Nai, Masyarakat Desa 

Moncobalang Dan Jemaah Masjid Al kautsar Karampuang. 
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Gambar 5 : Wawancara Bersama Jufri Daeng Sijarra, Masyarakat Dan  

Jemaah Masjid Al-kautsar. 
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