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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z  Zet ز

 Sin S Se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ
 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـــَ  

 Kasrah I I ـــ  

 Dammah U U ـــ  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ـ   َ  fathah dan ya Ai a dan i 

ـ   َ  fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

ـفيَ   ـك       : kaifa 

َ  ل َ  و    hau :      هـ 
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

َ  . ى َ  . ا | .. .. Fathah dan 

alifata uyā’ 
Ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ىــَ  

yā’ 

Ī i dan garis di 

atas 

ta>am :
  

وـــَ  
 تاَ  ـم 

َ  مـى َ  ر                           

: rama> 

dammahdan 

wau 

Ū u dan garis di 

atas 

ـليَ     : qi>la 

 tu>yamu  :  مـ     وت 

D. Tā’marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

G. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, khusus 
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dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Ikram 

NIM  : 10300118135 

Judul  : Realita Sosial Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa 

Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto (Perspektif 

Hukum Islam) 

  

 Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Realita Sosial Perilaku 

Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto” dengan sub masalah yaitu: faktor penyebab kebiasaan Perilaku 

Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto dan peran tokoh agama terhadap para Perilaku Menyimpang (Meminum 

tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa 

Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan Sosiologi dan Nomatif. Sumber data primer pada 

penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pao. Sumber data sekunder pada penelitian ini 

yaitu buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian dan 

sifatnya melengkapi data primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 3 

(tiga) cara yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan (verification/conclusion drawing). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor penyebab kebiasaan Perilaku 

Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto yaitu: faktor kebiasaan, faktor lingkungan/pergaulan, faktor kemauan 

sendiri dan faktor ekonomi. Peran tokoh agama terhadap para Perilaku Menyimpang 

(Meminum Tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu: 

yang pertama memberikan ceramah/nasehat, yang kedua memberikan ketauladanan, 

dan yang terakhir memberikan bimbingan. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir faktort penyebab 

Perilaku Menyimpang kebiasaan meminum minuman keras (tuak) masyarakat 

diharapkan mengikuti kegiatan-kegiatan positif, agar bisa menyalurkan baik hobi dan 

kegiatan yang menyenangkan. Para tokoh agama yang berperan terhadap Perilaku 

Menyimpang (Peminum Tuak) diharapkan lebih memperhatikan permasalahan ini 

agar lebih mengkhususkan adanya program yang konkrit terhadap permasalahan ini 

dengan bermusyawarah dengan masyarakat setempat.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Globalisasi belakangan ini telah menjadi pilar utama berubahnya pola 

kehidupan dan gaya hidup manusia. Hal ini menunjukkan taraf kehidupan semakin 

maju dan terus berkembang, namun hal ini bukan tanpa efek domino yang turut serta 

membawa dampak negatif. Terdapat berbagai masalah yang ikut serta menjadi hal 

yang harus diselesaikan, salah satunya adalah dampak pada masalah sosial yang 

terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. 

Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai 

dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari 

berbagai perspektif (sudut pandang atau teori).1 Menurut Soerjono Soekanto, masalah 

sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, 

yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur- 

unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan seperti kegoyahan dalam 

kehidupan kelompok atau masyarakat.1 

Ada beberapa jenis masalah sosial yang umum dihadapi   oleh masyarakat 

salah satunya adalah masalah alkoholisme. Alkoholisme dapat diartikan sebagai 

kekacauan dan kerusakan kepribadian yang disebabkan karna nafsu untuk minum 

yang bersifat kompulsif, sehingga penderita akan minum minuman beralkohol secara 

berlebihan dan dijadikan kebiasaan. Pengertian alkoholisme tersebut juga mencakup 

                                                           

 1 Irwanti Said. Analisis Problem Sosial, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2 
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tidak dapat dikendalikannya kemampuan berpantang atau adanya perasaan tidak 

dapat hidup tanpa minum. 

Minuman Keras adalah minuman yang memabukan dan dapat membahayakan 

kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja-remaja karena itu akan merusak masa 

depannya. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman 

beralkohol atau disebut juga minuman keras (khamar dalam Bahasa Arab). Bahkan 

merurut Yusuf Qardhawi dalam kosa kata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk 

menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab 

sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. 

Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk 

minuman beralkohol. Dalam banyak kasus, keduanya (khamar dan alkohol) identik. 

Istilah alkohol bersal dari bahasa Arab yaitu Al Khul yang artinya sari pati 

atau sari inti. Secara buatan alkohol dapat dibentuk melalui proses fermentasi dari 

sumber-sumber karbohidrat oleh mikroba yang ditumbuhkan pada bahan tersebut. 

Budaya minum-minuman keras sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia 

bahkan seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. 

Masalah alkoholisme dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada 

umumnya tidak berkisar pada apakah alkohol boleh atau dilarang dipergunakan. 

Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, dimana, bilamana 

dan dalam kondisi yang bagaimana. Umumnya orang awam berpendapat bahwa 

alkohol merupakan suatu stimulant, padahal sesungguhnya alkohol merupakan racun 

protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf. Akibatnya, seorang 

pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mngendalikan diri, baik secara fisik, 

psikologis maupun sosial. 

Penyimpangan perilaku negatif yaitu kebiasaan mengkonsumsi minuman 
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beralkohol secara berlebihan hingga mabuk, yang pada akhirnya tidak jarang memicu 

lahirnya pelanggaran atau bahkan tindak pidana lain yang sangat meresahkan 

masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan 

pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, 

pemerasan, pemerkosaan, pencurian, bahkan kekerasan yang terjadi di lingkungan 

keluarga adalah dilatar belakangi atau diawali dengan mengkonsumsi minuman 

beralkohol.2 

Perlu dicatat bahwa ketergantungan alkohol merupakan suatu proses 

tersendiri, yang memakan waktu. Dalam setiap masyarakat berkembang pola sikap 

tertentu terhadap perilaku minum-minum. Secara tradisional minum tuak merupakan 

acara yang mempunyai berbagai fungsi antara lain, untuk memperlancar pergaulan. 

Sebagai sarana memperlancar pergaulan, pola minum-minum mengandung aspek- 

aspek tertentu, misalnya, prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola minum- 

minum, terutama dimana minuman yang disajikan mengandung alkohol, 

mencerminkan pola perilaku kelas sosial tertentu.5 Salah satu minuman tradisional 

yang mengandung alkohol adalah tuak atau arak. 

Minum tuak dianggap sebagai hal yang masih tabu bagi sebagian masyarakat. 

Tetapi ada juga masyarakat menganggap penting untuk minum tuak, bahkan 

masyarakat setiap mengikuti beberapa upacara adat secara langsung, mengharuskan 

untuk minum tuak. Walaupun tuak merupakan minuman penting bagi masyarakat 

tertentu, sampai sekarang studi mengenai tuak yang berfokus pada aspek sosial- 

budaya boleh dikatakan masih sedikit saja. 

                                                           

2 Khalil Qibran, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh 

Anak Di Kabupeten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012), Skripsi (Makassar: 

Fak.Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), h.37 
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Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis, meskipun negaranya 

bukan negara agama.3 Namun menurut Gibs, bahwa secara teoretis setiap pemeluk 

agama Islam diwajibkan untuk mengakui otoritas nilai-nilai hukum Islam atas 

dirinya. Akan tetapi, di Indonesia agama Islam yang dipeluk oleh banyak kelompok 

masyarakat masing-masing memiliki beragam kebiasaan dan kebudayaan yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagai warisan dari masyarakat terdahulu.4 

Tidak jarang dalam warisan budaya di Indonesia terdapat kebiasaan-kebiasaan yang 

secara jelas bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap beberapa aturan hukum Islam atas 

pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lama yang telah dianut. 

Minuman tuak juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan 

panjang peradaban manusia. Di Indonesia banyak dijumpai minuman tradisional 

seperti tuak ini, serta banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi, 

kesenangan, dan lain-lain. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa fenomena yang 

hingga saat ini masih terlihat dengan nyata di masyarakat. Salah satu daerah yang 

masyarakatnya masih memiliki kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam 

adalah Kebiasaan Perilaku Menyimpang (Meminum tuak) di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

                                                           

3Ja’far Baehaqi, “AL-IHKAM: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial” Pengaruh Islam dan 

Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Vol. 11 No. 2, Desember 2016, h.220 

4H.A.R Gibb, Aliran-aliran Modern dalam Islam Penerjemah: Machnun Husein (Jakarta: 

Rajawali, 1992), h.146 
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Tuak merupakan jenis minuman yang dapat memabukkan peminumnya. 

Kebiasaan Perilaku Menyimpang beberapa masyarakat di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto yang belum terhindarkan dari sejak  dulu,  yaitu  

mengonsumsi minuman tuak. Minuman tuak banyak ditemukan di daerah 

pegunungan Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Sehingga 

penduduk di sana mudah untuk mendapatkan dan mengonsumsi minuman tuak.  

Selain dikonsumsi oleh masyarakat yang berada di daerah pegunungan, tuak 

juga masih menjadi kesukaan dan kebiasaan beberapa masyarakat yang berada di 

daerah daratan dan pesisir.  

Seiring dengan masih kuatnya kebiasaan tersebut, masih banyak ditemukan 

perilaku-perilaku masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma hukum 

Islam, terutama norma hukum Islam tentang larangan minuman keras yang termasuk 

tuak.5 Selain norma hukum Islam tentang larangan minuman keras seperti tuak, 

keberadaan tuak juga menjadi problematika di masyarakat. Menurut Soerjono 

Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur 

kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika 

terjadi bentrokan antara unsur- unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan 

hubungan seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.6  

                                                           

5Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana” 

Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak yang Diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, Vol 2 No. 4, November 2018, h.689 

6Irwanti said, “Jurnal Berita Sosial: Jurusan PMI/Kessos FDK UINAM”  Paradigma Sosial 

dalam Masyarakat, h. 13 
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Di sisi lain, hukum Islam dianggap sebagai syariah yang sempurna.7 Namun 

dalam konteks ini terlihat bahwa agama dan budaya merupakan dua unsur penting 

dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam 

sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan 

agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain.8 Mengingat adanya proses 

dialektis, yang terjadi antara normativitas hukum Islam dengan kehidupan praksis 

masyarakat,9 maka diperlukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif 

mengenai proses interaksi yang terjalin di antara keduanya.  

Tuak disajikan dan dinikmati beberapa masyarakat di Desa Pao Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan dalih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan 

lokal yang harus  tetap  dijaga.  Padahal  kebiasaan Perilaku Menyimpang 

mengonsumsi minuman tuak merupakan kebiasaan yang dianggap buruk, 

bertentangan dengan hukum Islam, dan  dapat  berpengaruh  terhadap  kesehatan  

terutama  jika  dikonsumsi  secara  berlebihan  dan  terus  menerus.  Berdasarkan  

uraian  tersebut,  peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Realita Sosial 

Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto”  

                                                           

7M. Zayin Chudlori, “Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembahasan Hukum Islam” Gagasan 

Mahmud Muhammad Taha tentang Evolusi Syariah, Vol. 11 No. 1, Juni 2008, h.14 

8Miftahuddin Azmi, “Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembahasan Hukum Islam” Sejarah 

Pergumulan Hukum Islam dan Budaya, Vol. 13 No. 1, Juni 2010, h.53 

9Ma’ruf, “AL-Makrifat: Jurnal Kajian Islam” Dialektika Agama dan Budaya di Masyarakat 

Muslim, Vol.1 No.2, Oktober 2016, h.117 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut. 

1. Apa faktor penyebab kebiasaan perilaku menyimpang (meminum tuak) di 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana peran tokoh agama terhadap para perilaku menyimpang 

(meminum tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?  

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

          Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang objek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan ini, maka penelitian ini fokus pada realita sosial perilaku 

menyimpang (meminum tuak) menurut perspektif hukum islam di Desa Pao 

Kecamatan Tarowang  Kabupaten Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

 Untuk terhindar dari kesalahpahaman dalam mengartikan judul tersebut, maka 

berikut adalah beberapa variabel-variabel yang terkait judul penelitian: 

a. Realitas sosial dari kepribadian pada umumnya bukan hasil dari 

perkembangan pribadi semata namun moral merupakan tindakan atau tingkah 

laku dari seseorang. Dengan realitas sosial manusia, al-ghasali membuat 

perbedaan dengan menempatkan manusia pada beberapa tingkatan yaitu 
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terdiri dari orang-orang yang lengah, yang tidak dapat membedakan 

kebenaran dengan yang palsu, atau antara yang baik dengan yang buruk. 

Nafsu jasmani kelompok ini bertambah kuat, karena tidak memperturutkannya 

kemudian terdiri dari orang-orang yang tahu betul tentang keburukan dari 

tingkah laku yang buruk, tetapi tidak menjauhkan diri dari perbuatan itu. 

Meraka tidak dapat meninggalkan perbuatan itu disebabkan adanya 

kenikmatan yang dirasakan dari perbuatan itu.   

b. Perilaku menyimpang (meminum tuak) adalah tindakan seseorang yang 

meminum tuak untuk memenuhi kepuasan sebagai respon terhadap stimulus 

yang diperoleh, baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya. tuak 

dalam wikipedia  sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan 

hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang 

mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. 

Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari 

tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari 

pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran 

berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Tuak jenis arak yang dibuat di 

pulau Bali yang dikenal juga dengan nama Brem Bali, dikenal mengandung 

alkohol yang kadarnya cukup tinggi. 

c. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. 
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D. Kajian Pustaka 

Sebuah karya ilmiah perlu dijelaskan dari beberapa referensi atau rujukan 

seperti buku, skripsi, dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi. 

Adapun referensi yang didapat yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Habibi dengan judul skripsi “Pengaruh 

Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa 

Boto Kecamatan Semanding”. Skripsi ini membahas tentang hukum Islam 

larangan tuak terhadap perilaku masyarakat.10 Hasil   penelitian   

menyimpulkan   bahwa   hukum Islam  ternyata  tidak  selamanya  mampu  

terwujud  sebagai perilaku   aktual   pemeluknya,   khususnya   di   desa   

Boto, hukum   Islam   tentang   larangan   minuman   keras   (tuak). 

2. Penelitian yang dilakukan  oleh Nina Fentiana dengan judul “Kebiasaan 

Mengkonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa Bukit Selamat 

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi 

ini membahas tentang kepercayaan masyarakat Batak terhadap tuak serta 

persepsi masyarakat terhadap kebiasaan mengkonsumsi tuak.11 Minum  tuak  

merupakan  bagian  tradisi  yang  telah  menjadi  turun  temurun  di  Desa  

Bukit Selamat  dan  sangat  sulit  di  hilangkan  dari  kebiasaan  masyarakat.  

                                                           

9Husni Habibi, “Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku 

Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding” Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019) 

11Nina Fentiana, “Kebiasaan Mengkonsumsi Tuak dan Persepsi Sehat Masyarakat Desa Bukit 

SelamatKecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara” Skripsi (UBJ-

INDONESIA, 2019) 



10 
 

 
 

Padahal  alkohol  bisa  menimbulkan  dampak  yang  serius terhadap  

kesehatan  yaitu  mabuk,  berat  badan  naik,  tekanan  darah  tinggi,  sistem  

kekebalan  tubuh  menurun,  kanker,  penyakit jantung, gangguan pernapasan 

dan gangguan hati. Kebiasaan minum tuak  masyarakat  Desa  Bukit  Selamat  

adalah  kategori  berat  sebesar  84,8%  dengan  55,4%  tergolong  baru  

meminum  tuak. Masyarakat  dengan  persepsi  sehat  yang  negatif  sebanyak  

66,3%.  Ada  hubungan  antara  persepsi  sehat  dengan kebiasaan 

mengkonsumsi tuak masyarakat Desa Bukit Selamat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Tanjung Aryasa dengan judul “Kadar 

Alkohol pada Minuman Tuak Desa Sanda  Kecamatan Pupuan Kabupaten 

tabanan  Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas”. Skripsi ini 

membahas tentang uji organoleptik tuak aren, uji kadar etanol tuak aren serta 

pengaruh keasaman pada tuak aren.12 Hasil penelitiannya menunjukkan tuak 

aren yang paling disukai baik dari segi rasa, warna, dan aroma adalah tuak 

aren dengan waktu penyimpanan pada hari pertama. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Reskiani A.R dengan judul “Gambaran 

Peminum Tuak (Studi kasus pada Warga Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba)”. Skripsi ini membahas tentang gambaran 

umum Desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan 

                                                           

12I Wayan Tanjung Aryasa, “Kadar Alkohol pada Minuman Tuak Desa Sanda  Kecamatan 

Pupuan Kabupaten tabanan  Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas” Skripsi (Bali: Institut Ilmu 

Kesehatan Medika Persada Bali, 2019) 
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perilaku minum tuak.13 Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa faktor-

faktor penyebab timbulnya perilaku minum tuak antara lain pertama faktor 

kebiasaan, kedua kemauan sendiri, ketiga faktor lingkungan dan pergaulan, 

keempat faktor ekonomi. Perilaku minum tuak menimbulkan dampak sosial 

terhadap masyarakat. 

Terdapat perbedaan dalam skripsi dengan karya tulis diatas yakni pada 

lokasi penelitian. Karya tulis diatas mendominasi masyarakat di luar Sulawesi 

Selatan tepatnya di Desa Boto Kecamatan Semanding, Desa Bukit Selamat 

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Desa 

Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali dan Desa Bontoraja 

kecematan gantarang Kabupaten Bulukumba. Sedangkan penulis memilih 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi 

penelitian.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

     1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:  

                                                           

13Andi Reskiani A.R, “Gambaran Peminum Tuak (Studi kasus pada Warga Sawere Desa 

Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba) Skripsi (Gowa: Uin Alauddin Makassar, 

2016) 
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a. Untuk mengetahui faktor penyebab kebiasaan perilaku menyimpang 

(meminum tuak) di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten 

Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui peran tokoh agama terhadap para perilaku 

menyimpang (meminum tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto? 

    2.  Kegunaan Penelitian  

Selain tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini 

dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti tentang tuak. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam bidang 

keilmuan serta literatur terkait tuak. Penelitian ini dapat menjadi sebuah 

bahan bacaan untuk seluruh masyarakat sehingga dapat menambah 

wawasan terkait realita sosial peminum tuak di Kabupaten Jeneponto. 
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BAB  II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tuak 

1. Pengertian Tuak 

Tuak adalah jenis minuman memabukkan yang merupakan hasil fermentasi 

dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut arak, 

produk yang mengandung alkohol. Tuak banyak dihasilkan oleh masyarakat 

tradisional Indonesia dan tersebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Nusantara. 

Bahan baku yang biasa dipakai dalam pembuatan tuak adalah beras atau cairan yang 

diambil dari tanaman seperti nira, kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, 

atau sumber lain. Kota Tuban di Jawa Timur dikenal sebagai penghasil minuman arak 

dengan kadar alkohol tinggi. Arak yang dibuat di Pulau Bali dikenal juga dengan 

nama brem Bali dan memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi.1  

Ada dua jenis tuak sesuai resepnya yaitu tuak manis dan tuak pahit 

(mengandung alkohol). Seorang Insinyur pertanian, menerangkan bahwa di 

Indonesia, tanaman aren dapat tumbuh baik dan mampu berproduksi pada daerah- 

daerah yang tanahnya subur pada ketinggian 500-800 m di atas permukaan laut. Pada 

daerah-daerah yang mempunyai ketinggian kurang dari 500 m dan lebih dari 800 m 

                                                           

1Ridwanaz, “Jurnal Ilmiah: Manusia dan Kesehatan” Pengertian Mabuk dan Jenis Minuman 

Beralkohol, Vol. 2 No. 3, September 2019 
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tanaman aren tetap dapat tumbuh namun produksi buanya kurang memuaskan. Pohon 

aren di atas permukaan laut, banyak pohon aren tumbuh sendiri. Dan pohon aren 

inilah yang tetap digunakan untuk menyadap tuak. Tuak adalah alkohol yang 

berkadar rendah, harus banyak diminum supaya bisa mencapai efek yang bisa 

diharapkan bila dibandingkan dengan minuman alkohol lainnya seperti bir dan 

anggur. Sebagai bagian dari alkohol, tuak adalah minuman psikoaktif yang 

diklasifikasikan sebagai minuman yang membuat tenang (depressant), yang berarti 

bahwa minuman ini akan menekan berbagai kegiatan dari system saraf sentral para 

peminumnya. Pada mulanya, tuak ini nampaknya bekerja sebagai pembuat stimulasi 

(stimulant) karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi 

kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologis dan psikolog. 

2. Sejarah Tuak 

Tuak pada awalnya berasal dari Medan. Tuak menjadi minuman khas orang- 

orang Batak memang aslinya disadap dari pohon bagot atau nira, akan tetapi tuak 

minuman khas itu dapat pula disadap dari pohon kelapa. Secara umum bagi orang 

batak sekarang ini bahwa tuak berdasarkan sumbernya dibagi dalam dua kategori 

yang disebut tuak bagot dan tuak kelapa. Berdasarkan prosesnya dikategorikan 

sebagai tuak raru dan tuak na tonggi. Dan adapula yang disebut sebagai tuak 

tangkasan yaitu tuak yang selalu disertakan sebagai minuman dalam suatu prosesi 

adat, termasuk tuak na tonggiyang pada umumnya dikhususkan untuk kaum wanita 

walaupun banyak pula kaum laki-laki yang menggemarinya. Bagaimana tuak menjadi 
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minuman khas orang batak dan bahkan menjadi penganan yang disertakan dalam 

prosesi adat , tentu sudah sangat panjang sejarahnya. Bermula dari sebuah lagenda 

bagot (nama lain: arenga pinnata) yang dianggap sebagai pohon mistis. Sewaktu 

Macro Polo mengunjungi Suamatera tahun 1290, menyebutkan bahwa bangsa Batak 

sudah gemar minum tuak. Dari cerita lisan dan beberapa sumber tradisi, produksi dan 

minum tuak telah berjalan berabad-abad 20 lamanya. Misalnya pada abad 11 Masehi, 

ketika bala tentara Tar-tar dari Mongolia tang telah mengalahkan bala tentara 

kerajaan Daha (Kediri), singgah di Tuban dan merayakan pesta kemenangan dengan 

minum tuak dan arak. Pada masa keemesan kerajaan Singasari. Raja kertanegara juga 

gemar minum tuak untuk perayaan- perayaan kerajaan. Tuak menjadi minuman yang 

melintas batas kelas, dari seorang petinggi negeri seperti raja hingga para petani 

biasa. Dibeberapa komunitas adat (lokal) di Nusantara , trdisi produksi dan minum 

tuak juga telah berlangsung lama, dan bertahan hingga kini. Dalam report yang dibuat 

oleh Shigehiro Ikagemi menuliskan tradisi produksi dan minum tuak pada komunitas 

adat Batak. Diceritakan oleh Ikagemi, Komunitas Adat Batak Toba menggunakan 

tradisi minum tuak dalam acara-acara keagamaan yang telah berlangsung lama, dari 

generasi ke generasi. Bahkan dalam tradisi Batak Toba, perempuan Batak Toba yang 

baru saja melahirkan diwajibkan untuk minum tuak. Di Komunitas adat lainnya 

seperti beberapa suku di Bali dan Lombok, juga memiliki kebiasaan minum-minum 

beralkohol. Sampai kini, sangat dikenal jenis arak Bali yang di sebut brem Bali. 

Beberapa komunitas adat di Lombok memiliki minuman fermentasi yang popular 

dikenal dengan arak, ada pula mnyebutnya brem.Komunitas Dayak di Kalimantan 
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tengah jugamemiliki minuman tradisi yang dikenal denga baram. Selama ratusan 

tahun yang lau, baram menjadi property ritual untuk member penghormatan kepada 

roh-roh leluhur.2 

3. Alasan Minum Tuak 

 Ada beberapa alasan mengapa orang minum tuak. Alasan itu bisa terungkap 

secara spontan, bisa diamati dan bisa juga dianalisa sebagai berikut: 

a. Menyehatkan 

 Tuak itu sering dianggap berguna antara lain menyehatkan, menghangatkan 

dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak termasuk sumber vitamin, sama 

seperti buah apel. Dengan demikian tuak juga memberi kekuatan dan bila cuaca 

dingin, tuak akan menghangatkan. Dalam pesta Batak misalnya seperti pesta adat, 

minuman ini sering disuguhkan. Selain karena memang minuman ini tidaklah 

dilarang atau diperbolehkan serta harganya pun bisa terjangkau bila dibandingkan 

dengan jenis alkohol lain seperti anggur dan bir, minuman ini membuat suasana pesta 

dan kebersamaan lebih hangat dan bersemangat. 

b. Obat Penenang 

 Tuak juga menjadi semacam obat penenang. Bila sulit tidur, tuak akan 

membuat gampang tidur. Tuak sering dianggap sebagai obat termasuk obat untuk 

orang-orang yang kurang merasa enak badannya. 

 

                                                           

2Utomo, Paring Waluyo, “Jurnal Antropologi” Tradisi Tuak dan Peran Perempuan. 
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c. Alat Sosialisasi 

 Tuak adalah minuman yang diterima umum sebagai minuman yang 

menghangatkan grup, pesta bahkan peserta sermon. Tuak membuat sosialisasi di 

kedai menarik dan menghibur. Para peminum yang berkumpul seringkali 

mengekspressikan diri dengan ngobrol-ngobrol, main judi, nyanyi-nyanyi dan sekali- 

sekali bertengkar dengan teman sekedai. 

d. Obat Stres 

 Sebagian menggunakan tuak itu sebagai obat stress. Masalah yang terjadi di 

dalam pekerjaan, di dalam hubungan interpersonal di rumah tangga sering diatasi 

dengan tuak. Stress membuat mereka susah, tetapi dengan minum tuak, masalah itu 

bisa dilupakan dan perasaan menjadi enak. Malah ada kemungkinan bahwa candu 

dalam alkohol atau hal-hal lain kemungkinan bisa diasosiasikan dengan isolasi dan 

hubungan interpersonal yang sangat miskin atau kering sehingga obat sakit dan 

kesepian didapat dari obat-obat terlarang termasuk alkohol. Kemungkinan besar, 

wanita menjadi alkoholik karena gangguan afektif yang tidak didapatnya di dalam 

keluarga sedangkan laki-laki yang menjadi alkoholik karena kegagalan dalam 

hubungan akan cenderung berperilaku anti sosial. Tuak bisa dijadikan sebagai 

obatnya. 

e. Ritus Kedewasaan 

 Dalam beberapa budaya di luar negeri, minum yang beralkohol merupakan 

ritus untuk menuju kedewasaan. Artinya kalau si pemuda telah sanggup minum 
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banyak alkohol, dia sudah bisa diterima sebagai orang dewasa. Di daerah ini, minum 

tuak juga tanda bahwa dia sudah termasuk orang yang dewasa. 

f. Tuak Membuat Berani 

 Ada orang yang takut berkelahi atau tampil di muka umum. Maka untuk para 

penakut, tuak memicu keberanian baik untuk melawan orang lain maupun untuk 

tampil di depan umum. 

 Fungsi-fungsi di atas sangat positif. Individu terbantu oleh tuak itu sendiri 

karena memang tuak ini beralkohol rendah. Namun bila dipelajari dan dilihat dari 

kenyataan yang ada, tuak itu memberikan efek negatif yang lebih banyak untuk para 

peminumnya. Secara pelan-pelan dan bertahap tuak atau alkohol lainnya menuntun 

orang yang meminumnya menjadi seorang alkoholik.3 Peminum tuak sering terpaku 

pada alasan minum tuak di atas. Jarang orang melihat efek tuak itu sendiri. Kalaupun 

dilihat, karena sudah terbuai oleh perasaan enak yang ditimbulkan oleh tuak tersebut, 

orang tetap bertahan minum tuak. Malah rationalisasi dipakai untuk membenarkan 

aktivitas minum itu dengan menekankan aspek positifnya.4 

4. Dampak Minuman Beralkohol 

 Dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak 

fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial. 

                                                           
3 Muhammad, Abdul Karim. Tradisi Banjar Tuak dan Dampaknya Terhadap Perilaku 

Penyimpangan Pemuda di Desa Batunampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Kajian 

Komunikasi Interpersonal Pemuda Dan Orang Tua). Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 

2020. 

4Horas, “Tuak Dan Efeknya”, www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html.Diakses 

pada tanggal 26 Januari 2016 pada jam 20.15 

http://www.horas.web.id/2012/05/tuak-dan-efeknya.html.Diakses
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a. Dampak Fisik 

 Alkohol yang terdapat dalam minuman keras bersifat adiktif, artinya dapat 

menyebabkan ketagihan atau kecanduan bagi pemakainya. Alkohol tersebut juga 

membahayakan kesehatan bila diminum secara berlebihan. 

1) Alkohol dapat mengganggu sistem saraf. Orang yang kebanyakan minum 

alkohol tidak peka terhadap keadaan sekitarnya. Bahkan dia tidak sadar 

mengatakan apa dan berada dimana. Hal ini disebabkan sarafnya tidak bekerja 

dengan baik. Alkohol juga mempengaruhi kerja saraf yang mengendalikan 

aliran darah ke kulit sehingga menimbulkan kemerahan pada kulit. 

2) Dalam konsentrasi tinggi, alkohol dapat mempengaruhi saraf pusat. Hal ini 

dapat menyebabkan pernapasan tiba-tiba berhenti. Bila ini terjadi maka bisa 

menimbulkan kerusakan otak dan bahkan menimbulkan kematian. 

3) Menyebabkan penyakit jantung karena terjadi penimbunan lemak dalam 

pembuluh darah arteri. Timbunan lemak dapat menghambat aliran darah dan 

kerja jantung menjadi lebih berat. 

4) Menyebabkan pembuluh darah pada kulit membesar sehingga darah yang 

hangat mengalir ke kulit. Akibatnya tubuh merasa hangat, tetapi pada suhu 

udara yang rendah dapat menyebabkan hipotermia. Hipotermia merupakan 

suatu kondisi dimana suhu tubuh turun dengan cepat akibat udara dingin. 

5) Sel-sel hati akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan racun pada alkohol. 

Akibatnya, hati tidak dapat berfungsi dengan baik melawan racun. 
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6) Ginjal tidak dapat menyerap racun dengan baik. Akibatnya, tubuh mengalami 

dehidrasi (kekurangan cairan). Kekurangan cairan dalam jumlah yang banyak 

dapat mengakibatkan kematian. 

7) Menyebabkan kanker lidah dan kerongkongan, terutama pada pecandu 

alkohol dan perokok sekaligus. 

8) Pada ibu hamil, alkohol dapat menghambat pembentukan saraf bagi bayi 

sehingga bayi mengalami gangguan mental. 

9) Alkohol juga dapat menyebabkan iritasi usus. Usus yang mengalami iritasi 

tidak dapat menyerap sari-sari makanan yang baik. Akibatnya, badan menjadi 

kurus. 

10) Alkohol bersifat depresan, artinya dapat memperlambat kerja alat-alat tubuh 

serta system saraf pusat.5 

b. Dampak Psikoneurologis 

 Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat 

merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya 

ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan neurosis lainnya.  

c. Dampak Sosial 

 Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna 

alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi 

terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi 

                                                           

 5Lutfi, Ipa Kimia Smp Dan Mts Jilid 2. (Jakarta : Esis, 2004), h. 55 
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agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma 

bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan. Oleh 

karena itu, keberadaan minuman beralkohol sering kali menjadi sumber masalah dan 

dapat dianggap sebagai masalah sosial.6 

 Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan 

menjadi 2 kategori: 

1) Pengaruh jangka pendek 

 Dampak yang dirasakan jika konsumsi minuman keras dalam jangka waktu 

pendek antara lain mulut akan terasa kering, pupil mata membesar, detak jantung 

lebih kencang, rasa mual dan kesulitan bernafas. Dampak psikis yang terjadi adalah 

perasaan merasa hebat, tidak ada rasa malu dan merasa santai (relax).7 

 Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat 

hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alkohol Concentration 

(BAC) dan efeknya. Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi 

(mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. 

 Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang 

berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek 

                                                           
6A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang  

Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makkasar" , Dalam Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 

2, Desember 2014, Hlm. 182 
7 Sukma Mardiyah Panggabean, Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum Tuak Di Desa 

Lumban Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara Tahun 2015, 

Skripsi (Jakarta: Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2015). h. 26 
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alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat 

menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan 

alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam 

rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. 

2) Pengaruh Jangka Panjang 

 Mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, 

kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya 

tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko 

terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan 

kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. 

5. Tahap Perkembangan Seorang Menjadi Tergantung Alkohol 

 Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras tidak semuanya dikatakan 

sebagai pecandu alkohol. Karena peminum sendiri memiliki berbagai tingkatan. 

Kalau hanya sekali dua kali minum, maka belum bisa di katakan sebagai pecandu. 

Umumnya kalau di kalangan pelajar, mengonsumsi minuman keras cenderung karena 

pergaulan dan sekedar ikut-ikutan teman, jadi kebanyakan dari mereka masih dalam 

tahap coba-coba, belum sepenuhnya menjadi pecandu alkohol.8 Secara lebih rinci 

seorang peneliti, Jellinek mengemukakan beberapa tahap dalam proses perkembangan 

                                                           
8 Agnes Siswend, “Perilaku Meminum-Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Kelurahan 

Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir”, dalam jurnal Jom Fisip, Vol. 1 No.2, 

Oktober 2014, hlm. 1-5. 
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seorang alkoholik menjadi tergantung pada alkohol. Beberapa tahap yang dimaksud 

adalah: 

a. Tahap Sistomatik Pra alkoholik 

 Pada mulanya orang menenggak minuman beralkohol demi pergaulan, 

misalnya dalam pesta-pesta tertentu. Ternyata, orang tersebut mengalami 

mendapatkan ganjaran terbebas dari ketegangan tertentu yang sedang di alaminya. 

b. Tahap Prodromal  

 Tahap ini di tandai dengan serangan lupa (blackouts) yang datang secara tiba- 

tiba. Orang yang bersangkutan belum menunjukkan gejala telah mulai keracunan, 

sehingga masih terus bisa mengobrol atau mealakukan aktivitas lain, namun keesokan 

harinya ternyata ia tidak mampu mengingat semua kejadian tersebut. 

c. Tahap Krusial 

 Kini orang yang bersangkutan mulai tidak bisa mengendalikan kebiasaan 

minumnya, sekali minum setenggak akan membuatnya terus minum sampai 

keracunaan atau mabuk berat atau sampai tidak bisa minum lagi. 

d. Tahap Kronik 

Orang ini kini sudah sama sekali di kuasai oleh alkohol. Siang malam 

ia berada dalam keadaan keracunan atau mabuk. Keadaan ini dapat 
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berlangsung selama berhari-hari sampai orang yang bersangkutan sepenuhnya 

tak berdaya.9 

6. Faktor Penyebab Penggunaan Minuman Keras/Alkohol 

 Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan 

sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat tidak akan begitu 

saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik 

berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau 

keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. 

 Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi akibat sosialisasi yang tidak 

sempurna baik pergaulan di masyarakat maupun kehidupan di dalam keluarga yang 

dianggapnya tidak memuaskan. Sehingga anak mencari pelarian diluar rumah dengan 

mencari teman yang dapat memberikan perlindungan dan pengakuanakan keberadaan 

dirinya. Pada penyimpangan yang dilakukan melalui penyalahgunaan narkoba dan 

minuman keras, biasanya seseorang tidak akan langsung melakukannya, akan tetapi 

diajak oleh teman sekelompoknya untuk mencoba lebih dahulu untuk membuktikan 

bahwa mereka telah menjadi orang dewasa, lama kelamaan seseorang akan 

mendapatkan pengakuan dari kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok 

tersebut. 

 

                                                           
9 Audah Mannan, "Pembinaan Moral Dalam Membentuk Karakter Remaja", Dalam Jurnal 

Aqidah-Ta, Vol. III. No. 1, Juli 2017. S. Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 



25 
 

 

7. Cara Penanggulangan Perilaku Minum-Minuman Keras 

 Ada beberapa cara untuk menolong seorang alkoholik menghentikan 

kebiasaan buruknya. Secara biologis dapat di gunakan obat-obatan tertentu untuk 

mendetoksifikasi (menghilangkan keracunan) orang-orang yang mabuk kronik berat. 

Sedangkan secara psikososial, salah satu cara pendekatan yang efektif adalah terapi 

kelompok. Dalam situasi kelompok, para alkoholik di ajak menghadapi masalah 

masalah hidupnya, menyadari akibat-akibat merusak dari masalah-masalahnya dan di 

tolong untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasinya. 

 

B. Realita Sosial Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) 

1. Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) 

Ada beberapa alasan mengapa orang minum tuak. Alasan itu bisa terungkap 

secara spontan, bisa diamati dan bisa juga dianalisa sebagai berikut. 

Tuak itu sering dianggap berguna antara lain menyehatkan, menghangatkan 

dan menyegarkan orang yang meminumnya. Tuak termasuk sumber vitamin, sama 

seperti buah apel. Dengan demikian tuak juga memberi kekuatan dan bila cuaca 

dingin, tuak akan menghangatkan. Dalam pesta batak misalnya seperti pesta adat, 

minuman ini sering disuguhkan. Selain karena memang minuman ini tidaklah 

dilarang atau diperbolehkan serta harganya pun bisa terjangkau bila dibandingkan 

dengan jenis alkohol lain seperti anggur dan bir, minuman ini membuat suasana pesta 

dan kebersamaan lebih hangat dan bersemangat. 
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Obat penenang tuak juga menjadi semacam obat penenang. Bila sulit tidur, 

tuak akan membuat gampang tidur. Tuak sering dianggap sebagai obat termasuk obat 

untuk orang-orang yang kurang merasa enak badannya.  

Alat sosialisasi tuak adalah minuman yang diterima umum sebagai minuman 

yang menghangatkan grup, pesta bahkan peserta sermon. Tuak membuat sosialisasi di 

kedai menarik dan menghibur. Para peminum yang berkumpul seringkali 

mengekspressikan diri dengan ngobrol-ngobrol, main judi, nyanyi-nyanyi dan sekali- 

sekali bertengkar dengan teman sekedai.  

Obat stres sebagian menggunakan tuak itu sebagai obat stres. Masalah yang 

terjadi di dalam pekerjaan, di dalam hubungan interpersonal di rumah tangga sering 

diatasi dengan tuak. Stress membuat mereka susah, tetapi dengan minum tuak, 

masalah itu bisa dilupakan dan perasaan menjadi enak. Malah ada kemungkinan 

bahwa candu dalam alkohol atau hal-hal lain kemungkinan bisa diasosiasikan dengan 

isolasi dan hubungan interpersonal yang sangat miskin atau kering sehingga obat 

sakit dan kesepian didapat dari obat-obat terlarang termasuk alkohol. Kemungkinan 

besar, wanita menjadi alkoholik karena gangguan afektif yang tidak didapatnya di 

dalam keluarga sedangkan laki-laki yang menjadi alkoholik karena kegagalan dalam 

hubungan akan cenderung berperilaku anti sosial. Tuak bisa dijadikan sebagai 

obatnya.  

Ritus kedewasaan dalam beberapa budaya di luar negeri, minum yang 

beralkohol merupakan ritus untuk menuju kedewasaan. Artinya kalau si pemuda telah 
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sanggup minum banyak alkohol, dia sudah bisa diterima sebagai orang dewasa. Di 

daerah ini, minum tuak juga tanda bahwa dia sudah termasuk orang yang dewasa.  

Tuak membuat berani ada orang yang takut berkelahi atau tampil di muka 

umum. Maka untuk para penakut, tuak memicu keberanian baik untuk melawan orang 

lain maupun untuk tampil di depan umum. Fungsi-fungsi di atas sangat positif. 

Individu terbantu oleh tuak itu sendiri karena memang tuak ini beralkohol rendah. 

Namun bila dipelajari dan dilihat dari kenyataan yang ada, tuak itu memberikan efek 

negatif yang lebih banyak untuk para 23 peminumnya. Secara pelan-pelan dan 

bertahap tuak atau alkohol lainnya menuntun orang yang meminumnya menjadi 

seorang alkoholik.10 Peminum tuak sering terpaku pada alasan minum tuak di atas. 

Jarang orang melihat efek tuak itu sendiri. Kalaupun dilihat, karena sudah terbuai 

oleh perasaan enak yang ditimbulkan oleh tuak tersebut, orang tetap bertahan minum 

tuak. Malah rationalisasi dipakai untuk membenarkan aktivitas minum itu dengan 

menekankan aspek positifnya. 

2.  Perilaku 

a. Pengertian Perilaku 

Pengertian perilaku menurut KBBI adalah tindakan atau aktivitas dari 

manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain: 

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan 

sebagainya.11 Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang 

tidak dapat diamati oleh pihak luar. Pengertian umum perilaku adalah segala 

                                                           
10 Efrizal, "Perilaku Minum-Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Rawang Kawon  

Kecamatan Lubuk Dalam", dalam Jurnal Jom Fisi, Vol. 2. No. 1, Oktober 2015, hlm. 12-14. 
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 
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perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.12 Pengertian perilaku 

dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain 

sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun 

nonfisik.  

Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap 

lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni: 

a) bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit) 

b) dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit) 

b. Bentuk Perilaku 

Pada dasarnya bentuk perilaku dapat diamati, melalui sikap dan tindakan, 

namun demikian tidak berarti bahwa bentuk perilaku itu hanya dapat dilihat dari 

sikap dan tindakannya saja, perilaku dapat pula bersifat potensial, yakni dalam bentuk 

pengetahuan, motivasi dan persepsi. Bloom (1956), membedakannya menjadi 3 

macam bentuk perilaku, yakni coqnitive, affective dan psikomotor, ahli lain 12 

menyebut pengetahuan, sikap dan tindakan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara, 

menyebutnya cipta, rasa, karsa atau peri akal, peri rasa, peri tindakan. 

Bentuk perilaku dilihat dari sudut pandang respon terhadap stimulus, maka 

perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

1.  Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran dan sikap yang 

terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 

                                                           
12 Kj. Veeger, Realitas Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet-4, 1993), hlm.171. 
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2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut 

sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (practice). 

 

C. Hukum Islam Tentang Larangan Meminum Minuman Keras/Khamar (Tuak) 

Khamar adalah minuman memabukkan. Khamar dalam bahasa Arab berarti 

“menutup”. Istilah menutup di sini adalah sesuatu yang bisa menutup akal. Menurut 

pengertian urfi pada masa itu, khamar adalah apa yang bisa menutupi akal yang 

terbuat dari perasan anggur. Sedangkan dalam pengertian syara’, khamar tidak 

terbatas pada perasan anggur saja, tetapi semua minuman yang memabukkan dan 

tidak terbatas dari perasan anggur saja. Karena sifat utama khamar itu memabukkan, 

maka untuk mengetahui keberadaan zat khamar itu atau untuk mengenali zatnya 

adalah dengan meneliti zat-zat apa saja yang memiliki sifat memabukkan.13 

Khamar dalam Islam adalah zat yang tidak diragukan lagi keharamannya, 

berdasarkan Al-Qur’an, As-sunah dan Ijma. Pada Mulanya khamar merupakan 

minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya hal 

tersebut sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja 

(walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya 

sama dengan khamar, yaitu haram diminum. Kebiasaan yang sering terjadi di 

masyarakat terkait konsumsi tuak juga dapat menyebabkan keributan, baik dalam 

                                                           
13 Ramatdani, Febri. Fenomena Minum Tuak di Masyarakat Kutacane (Studi Kasus di 

Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara). Diss. UIN AR-RANIRY, 2021. 
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bentuk adu argumen maupun tindakan kekerasan fisik. Konsumen tuak cenderung 

mengonsumsi lebih dari satu botol dan dapat menghabiskan waktu berjam-jam.14 

Larangan meminum khamar, ditutrunkan secara bertahap. Sebab minum 

khamar tersebut bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah 

daging semenjak Zaman Jahiliyah. Mula-mula dikatakan bahwa dosanya lebih besar 

dari pada manfaatnya, kemudian orang sedang mabuk tidak boleh mengerjakan shalat 

dan yang terakhir dikatakan minum khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan 

syaitan. Oleh sebab itu hendaklah orang-orang yang beriman berhenti dari minum 

khamar.15 Pada dasarnya seluruh ulama juga sepakat mengenai hukum dari minuman 

khamr, dengan berdasarkan pada QS. Al-Maidah /5: 90, yang berbunyi: 

ا انَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْ  نْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَ زْلَمُ رِجْ بُ وَالَْ نْصَايٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ اجْتنَِبوُْهُ سٌ م ِ

 .لعَلََّكُمْ تفُْلِحُوْن

Terjemahnya:  

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

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

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.16 

 

Kandungan ayat diatas tentang larangan untuk mengemsumsi minuman keras 

dan berjudi. Komsumsi minuman keras dan berjudi merupakan perbuatan terlarang. 

                                                           
14 Ade Anggraini, "Perilaku Pengunjung Kedai/ Lapo Tuak Di Kelurahan Umban Sari  

Kecamatan Rumai Kota Pekan Baru", dalam Jurnal Jom Fisip, Vol. 4. No. 1, Februari 2017, hlm. 8. 
15 Nur Aisyah Albanty, Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih. 

(Jakarta: Kunci Imam. 2014), h. 97-98 

16Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2012), h.201 
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Dalam Al-Qur’an, hal ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90. 

Berikut ini adalah dua tahapan pengharaman khamar/tuak: 

1. “Bila engkau hendak shalat, janganlah dekati khamar”. Kejadian tersebut 

bermula saat salah satu sahabat Nabi menjadi imam dalam keadaan mabuk. 

Sehingga bacaanya menjadi tidak karuan. Tentu hal semacam ini, tidak boleh 

berulang lagi. Sehingga Nabi melarang sahabat untuk mendekati khamar saat 

shalat. Sesuai Firman Allah Swt Yang Termaktub Dalam QS An-Nisaa/4:43  

لٰوةَ وَانَْتمُْ سُكٰ  لَّ عَابِرِيْ تقَوُْلوُْنَ وَلَ جُنبُاً اِ  عْلَمُوْا مَاتّٰى تَ رٰى حَ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لَ تقَْرَبوُا الصَّ

ى اوَْ عَلٰى سَفَرٍ  رْضٰٰٓ نْكُ  جَاۤءَ  اوَْ  سَبِيْلٍ حَتّٰى تغَْتسَِلوُْا ۗوَانِْ كُنْتمُْ مَّ نَ ااحََدٌ م ِ مَسْتمُُ الن سَِاۤءَ لْغاَۤىِٕطِ اوَْ لٰ مْ م ِ

مُوْا صَعِيْدًا طَي ِباً فاَمْسَحُوْا بِوُ  ا  ايَْدِيْكُمْ ۗوَ هِكُمْ جُوْ فلَمَْ تجَِدُوْا مَاۤءً فتَيَمََّ َ كَانَ عَفوًُّ  فوُْرًاغَ انَِّ اللّّٰٰ

 Terjemahnya :  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan 

kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan 

dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, 

kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, 

sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat 

buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak 

mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). 

Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha 

Pemaaf lagi Maha Pengampun.17 

 Penjelasan ayat ditas yaitu Allah swt. Melarang orang-orang mukmin 

melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa 

yang dikatanakanya. Dan Allah melarang pula mendekati tempat salat (yaitu mesjid-

                                                           

17Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2012), h.422 
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mesjid) bagi orang yang mempunyai jinabah (hadas besar) kecuali jika iya hanya 

sekedar melewatinya dari suatu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. 

2. “Dalam khamar, ada dosa besar dan ada manfaat yang besar. Akan tetapi, dosa 

lebih besar.” Tentu orang-orang tahu, bahwa seburuk apapun khamar masih 

ada manfaatnya (walaupun kecil sekali). Bagi orang Arab, mungkin khamar 

berguna untuk menghangatkan badan ataupun “lari dari masalah”. 32 Akan 

tetapi mudarat khamar masih lebih banyak dari manfaatnya. Khamar dapat 

memicu kesalahpahaman, perkelahian dan perzinahan. Bahkan kemungkinan 

manfaat yang kedua bukanlah cara yang baik dalam menyelesaikan masalah 

orang lain. Oleh karena itu, Nabi mulai mengajak sahabat-sahabatnya untuk 

menjauhi khamar. Walaupun pada saat itu, khamar belum berarti haram. Sesuai 

Firman Allah Swt yang termaktub dalam QS Al- Baqarah/2:219 

نَّفْعِهِمَاۗ   وَاِثمُْهُمَآٰ اكَْبَرُ مِنْ فِعُ لِلنَّاسِ  مَناَوَّ يْرٌ يسَْـَٔلوُْنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قلُْ فِيْهِمَآٰ اِثمٌْ كَبِ  

ُ لوُْنكََ مَاذاَ ينُْفِقوُْنَ ەۗ قلُِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يبَُي نُِ وَيسَْـَٔ  يٰتِ  لَ  اللّّٰٰ  لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُوْنَ   كُمُ الْٰ

Terjemahnya:  

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar64) dan judi. 

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” 

Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. 

Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 

berpikir. 18  

                                                           

 18Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2012), 201 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang  sistem penahapan dalam melarang suatu 

perbuatan ibarat halnya khamar dan judi dalam hal ini. Lantaran, sifat dasar Al-

Qur’an yang selalu mempertimbangkan keniasaan masyarakat yang mengangap 

kedua perbuatan baik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriftif kualitatif. Deskriftif kualitatif merupakan jenis penelitian yang hanya berisi 

penjelasan suatu objek atau sekelompok masyarakat di masa sekarang. Penelitian 

merupakan suatu kegunaan untuk memperoleh suatu kebenaran mengenai suatu 

masalah dengan menggunakan metode ilmiah. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field 

research”. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang 

dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, 

lembaga atau masyarakat.1 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur atau komponen penting yang 

perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian, yaitu tempat, pelaku dan 

                                                           

1Cholis Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.46 
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kegiatan.2 Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian penyusun yakni di Desa Pao 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan 

tempat tinggal penyusun. Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat 

ialah sebab Kabupaten Jeneponto termasuk salah satu daerah yang memiliki banyak 

perilaku menyimpang (meminum tuak).3 

B. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan penelitian menjelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas objek penelitian. Berdasarkan konteks dan relevansinya, penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologi.4 Melihat penelitian ini merupakan penelitian 

yang sasarannya adalah masyarakat dan aktivitasnya, maka penulis merasa perlu 

menggunakan pendekatan ini. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang 

mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-

ikatan manusia yang menguasai hidupnya.5 Pendekatan sosiologis merupakan 

pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini 

pengkajian dengan pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang mereka 

percaya sebagai pedoman hidup di dunia. Agama yang dimaksud adalah pada seluruh 
                                                           

 2S. Nasution Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsitno, 1996), h.43 

 3S. Nasution Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsitno, 1996), h.43 

4Muljono Damopolii, Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi dan Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h.16 

5Hasan Shandily, Sosiologi untuk masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1 
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tatanan komponen agama tersebut, yang mana ditujukan dalam rangka memberikan 

pemahaman terhadap problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 

kontemporer. Bukan untuk merubah realitas keagamaan atau memperkokoh realitas 

keagamaan, namun lebih dari hal itu bagaimana dengan mengkaji agama semua 

masyarakat pasti beragama. Kenapa demikian, karena dengan agama seseorang 

memiliki cara untuk hidup dengan baik. 

2. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dijiwai motivasi dan tujuan 

keagamaan yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain 

agar mengakui apa yang menjadi keyakinannya. Dalam memahami agama islam 

maka tindakan pertama adalah menggunakan pendekatan normatif, dengan arti 

mengedepankan aturan-aturan pokok dari suatu ajaran yang tertata rapi melalui kitab-

kitab yang sudah terkonsep.  

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber dimana kita mendapatkan data yaitu 

informan.6 Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) adalah Perilaku 

menyimpang (Meminum tuak) di Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto serta tokoh agama di Desa Pao sebagai sumber utama dalam mencari data-

data yang diperlukan oleh penyusun. Sedangkan informan tambahan adalah Kepala 

Desa. 

                                                           

 6Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malang Press, 

2018), h.55 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum 

oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder juga 

disebut dengan data tersedia.7 Data sekunder merupakan data pelengkap dari data 

primer yang diperoleh dari buku, literatur, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian. 

Data sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, kajian kepustakaan 

konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para 

ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini serta 

menggunakan peraturan-peraturan pemerintah atau kementerian desa dan perundang-

undangan; kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan pembahasan penelitian in, baik yang telah diterbitkan maupun 

yang tidak diterbitkan, contohnya skripsi. 

Kedua data tersebut dipergunakan untuk melengkapi data lapangan, karena 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data 

kepustakaan. Dengan mempergunakan sumber data tersebut maka data yang 

terkumpul dapat memberikan validasi dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

 

                                                           

 7M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h.81 
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D. Metode Pengumpulan Data 

      J. Supranto berpendapat bahwa data yang baik dalam suatu penelitian 

adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas dan 

dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.8 Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena atau objek yang akan diteliti.9 Observasi yang akan dilakukan 

penyusun yaitu pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan 

fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan 

penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk dianalisa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, 

mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan.10 Teknik wawancara 

untuk pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara kepada informan kemudian jawaban-jawaban informan 

akan dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan objek 

                                                           

 8J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 

1998), h.47 

 9Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. Ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h.115 

 10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. Ke-4; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h.82 
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yang akan diteliti maupun dengan informan yang dianggap dapat memberikan 

informasi sesuai yang dibutuhkan yaitu Pendamping Lokal Desa Pao serta 

masyarakat Desa Pao. Bantuan untuk memudahkan pelaksanaan wawancara maka 

penyusun dapat menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan 

yang telah disusun. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi dan 

peraturan kebijakan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain.11 Dokumentasi disini dimaksudkan untuk 

melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari 

mana informasi itu didapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan 

data yang relevan dengan penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis 

kedudukannya dalam kegiatan penelitian. Instrumen penelitian tergantung jenis data 

yang diperlukan dan sesuai dengan masalah penelitian. Keberadaan instrumen 

penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen 

                                                           

 11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.83  
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metodologi penelitian karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen hanya merupakan alat yang akan 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat. Adapun Instrumen 

penelitian merupakan upaya pengukuran, maka alat ukur penelirian ini disebut 

instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan untuk 29 mengukur variabel dalam 

science yang sudah banyak terstandarnisasi secara internasional dan teruji validasi 

serta reabilitasnya. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data 

sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data 

dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data diantaranya melalui tahap: 

pemeriksaan data, klarifikasi,, verifikasi, dan pembuatan kesimpulan.  

2. Analisis Data  

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data 

kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data penting 

mana yang harus dipelajari. Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan 

lapangan tersebut dikumpulkan kemudian peneliti melakukan penyusunan data, 



41 

 

 

menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji 

dengan metode deskriptif kulitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau 

status fenomena dalam kata- kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan.12 

Berikut ini penjelasan analisis data di atas sebagai berikut: 

Analisis data adalah cara berpikir dalam penelitian. Dalam hal ini, data yang 

di analisis berhubungan dengan pengujian secata sistematis untuk menentukan 

bagian, hubungan antara bagian dan keseluruhanya. 

                                                           

21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2002) h.245 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Pao 

Desa Pao awalnya hanya sebuah Lingkungan atau Dusun dengan nama 

lingkungan Sunggumanai dibawah pemerintahan Desa Tarowang. Karena 

perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk maka Lingkungan Sunggumanai 

menjadi desa persiapan yang dimekarkan menjadi desa pada tahun 1989. Desa 

persiapan tersebut diberi nama Desa Persiapan Pao. 

2. Letak Geografis 

Secara geografis desa Pao merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa di 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan memiliki luas wilayah ±4,6 km. 

Desa ini terdiri atas 6 (Enam) Dusun, yaitu Dusun Kampung Beru, Dusun Tonroa, 

Dusun Kampung Bendi, Dusun Pao dan Dusun Kaloko, Dusun Sunggumanai. Dusun 

Kampung Bendi menjadi pusat pelayanan desa/ibukota Desa Pao yang berjarak ±3 

km dari Kota Kecamatan Tarowang dan berjarak ±17 km dari Bontosunggu sebagai 

ibukota Kabupaten Jeneponto. 

Desa Pao merupakan desa yang memiliki kondisi wilayah dataran rendah 

dengan jarak ±1 km diatas permukaan laut. Wilayah ini merupakan wilayah  jagung 

kuning dan persawahan. 
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Secara administratif desa ini berbatasan dengan Desa Tarowang di sebelah 

Utara, Laut Flores di sebelah Timur, Desa Bontorappo di sebelah Barat dan Desa 

Bungeng di sebelah Selatan. 

3. Kependudukan 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto dalam buku 

Kecamatan Tarowang, jumlah penduduk Desa Pao pada tahun 2018 sebanyak 3074 

jiwa dengan sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 

1947 jiwa dan perempuan sebanyak 1597 jiwa. Kemudian sebaranpenduduk di Desa 

Pao berdasarkan jumlah rumah tangga adalah 669 rumah tangga dan rata-rata jiwa per 

rumah tangga adalah 5 jiwa. 

4. Sarana dan Prasarana 

Seperti desa pada umumnya, di Desa Pao terdapat bangunan tempat tinggal, 

gedung perkantoran, sarana pendidikan, peribadatan, jalan dan fasilitas umum 

lainnya. Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah 

bertujuan agar dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Adapun beberapa 

fasilitas umum yang terdapat di Desa Pao disajikan pada tabel berikut. 

No. Jenis Sarana/Prasarana Jumlah 

1. Jembatan Permanen 1 

2. Jembatan Semi Permanen 2 

3. Dermaga 1 

4. Mesjid 8 

5. PAUD 1 

6. Sekolah Dasar 2 

7. Sekolah Menengah Pertama 1 

8. Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an 1 
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9. Kantor Desa  1 

10. Kantor Bum-Des 1 

11. Kantor BRI Unit Tarowang 1 

12. Pasar 1 

13. Lapangan Sepak Takraw 1 

14. Puskesmas Pembantu (Pustu) 1 

15. Posyandu 3 

16. Tempat Pemakaman Umum (TPU) 4 

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pao 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PAO 

Ketua   : Suardi 

Sekretaris   : Muh. Arif 

Anggota   : - Ilham Majid. S.Kep., M.H.Kes 

- Anzari, S.E 

- Abd. Rasak 

- Kaharuddin 

- Kamariah Kasim, S.Pd.I 

- Darwis  

Kepala Desa  : Sudirman Tatu, S.Pd 

Sekretaris Desa  : Bahtiar, S.Kom., S.Pd.I 

Kasi Pemerintahan   : Supardi 

Kasi Kesejahteraan   : Hadaliya 

Kasi  Pelayanan    : Jumiati 

Kaur Umum    : Yuyun Ulfiah Asdian 

Kaur Keuangan    : Hendra Pratama Nur, SE 
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Kaur Perencanaan   : Baharuddin 

Kepala Dusun Pao   : Baharuddin 

Kepala Dusun Kp. Bendi   : A. Algi Paris, S.Ip 

Kepala Dusun Kp. Beru   : Aspar, SE 

Kepala Dusun Tonrowa   : Jupri 

Kepala Dusun Kaloko   : Fajar  Bahri, SE 

Kepala Dusun Sunggumanai  : Hermang 

6. Visi dan Misi 

VISI 

Mewujudkan Desa Pao sebagai desa yang bermartabat, sejahtera, transparan 

dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

MISI 

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;  

2) Menyelenggarakan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung 

jawab; 

3) Meningkatkan potensi kelautan, perikanan dan pesisir pantai; 

4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 

6) Meningkatkan pembinaan keagamaan; dan 

7) Meningkatkan pembinaan dan potensi pemuda.1 

                                                           

1Junaedi Hamzah, Profil Desa Pao (Jeneponto: Pemerintah Desa Pao, 2020), h.3 
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B. Faktor Penyebab Kebiasaan Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) di Desa 

Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto 

Tuak adalah jenis minuman memabukkan yang merupakan hasil fermentasi 

dari bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Umumnya bahan baku yang 

biasa dipakai dalam pembuatan tuak adalah cairan yang diambil dari tanaman seperti 

nira atau aren. Tuak adalah minuman psikoaktif yang diklasifikasikan sebagai 

minuman yang membuat tenang (depressant). 

Masalah Perilaku menyimpang (Peminum tuak) pada warga Desa Pao 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak berkisar pada 

apakah tuak boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang 

boleh menggunakanya, dimana, kapan dan dalam kondisi yang bagaimana. 

Umumnya para perilaku menyimpang (minum tuak) berpendapat bahwa tuak 

merupakan suatu minuman penambah stamina bagi tubuh mereka.  

Berdasarkan hasil wawancara di Dusun Pao yang dilakukan peneliti terhadap 

Dice dg Nai Mengatakan bahwa:: 

“Setelah meminum tuak badan saya merasa lebih sehat dan segar kembali, 

dengan minum tuak pikiran akan menjadi tenang.”45 

Pendapat lain dari Burhan Masyarakat Dusun Pao Saat diwawancarai 

mengatakan bahwa :  

’’Saya meminum Tuak karena mau menambah staminah setalah saya bekerja 

                                                           

 45Dice Dg. Nai, (62), Petani, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 
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karena tuak bisa membuat stamina saya kembali dan badan lebih segar’’46 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa sebahagian perilaku 

menyimpang  (meminum tuak) mengomsumsi tuak tersebut sebagai obat penenang dan 

penambah staminah. 

Perilaku menyimpang (peminum tuak) sudah membudaya di masyarakat, 

entah karena faktor ekonomi, lingkungan maupun faktor lain.. 

Pendapat dari Kepala Desa Pao Bapak Sudirman Tatu mengatakan bahwa :  

”Kurang setuju dengan adanya perilaku menyimpang peminum tuak karena 

minum tuak adalah perilaku menyimpang dan dapat meresahkan masyarakat 

sekitar. Orang yang melakukan minum tuak memiliki alasan masing-

masing, entah karena faktor ekonomi keluarga maupun lingkungan sekitar. 

80% perilaku minum tuak dilakukan oleh petani dan masyarakat yang putus 

sekolah.”47 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui, Kepala Desa Pao mengatakan 

kurang setuju dengan adanya perilaku menyimpang (minum tuak). Orang yang 

melakukan minum tuak memiliki alasan masing-masing dan 80% perilaku minum 

tuak dilakukan oleh petani dan masyrakat yang putus sekolah.  

Uraian diatas semakin diperkuat oleh salah satu masyarakat yaitu Baso Dg 

Tompo di Dusun Pao mengatakan bahwa : 

“berdasarkan apa yang saya lihat bahwa sebahagian masyarakat meminum 

tuak setalah bekerja karena tuak bisa dijadikan sebagai obat”48 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa perilaku 

                                                           

46Burhan, (25), Petani, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 

 47Sudirman Tatu, (56), Kepala Desa Pao, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 

48Baso Dg Tompo, (58), Masyarakat, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 
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menyimpang (meminum tuak) bukan hanya untuk mabuk tetapi bisa dijadikan 

sebagai obat. 

Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang peneliti lakukan di 

Desa Pao Kecamatan Taroang Kabupaten Jeneponto, Peneliti menemukan beberapa 

fakta terkait faktor penyebab kebiasaan perilaku menyimpang (meminum tuak) di 

Desa tersebut yaitu faktor kebiasaan, faktor lingkungan atau pergaulan, faktor 

kemauan sendiri dan faktor ekonomi. 

Berikut beberapa faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang (minum 

tuak):  

 

1. Faktor Kebiasaan 

Perilaku menyimpang (minum tuak) adalah salah satu bentuk penyimpangan 

sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat tidak akan begitu 

saja muncul apabila tidak ada faktor. Perilaku menyimpang (minuman tuak) telah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia, 

tuak banyak dihasilkan oleh masyarakat tradisional Indonesia dan tersebar di seluruh 

wilayah kepulauan nusantara. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut 

dengan kebiasaan perilaku menyimpang (minum tuak). Kebiasaan  minum tuak sudah 

ada sejak dulu dan sudah membudaya di kalangan masyarakat. Kebiasaan yang sudah 

membudaya ini maka muncul kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan 

nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. 

Kebiasaan periulaku menyimpang (peminum tuak) ini dilakukan karena sudah 

terbuai oleh perasaan enak yang ditimbulkan oleh tuak tersebut. Jarang orang 
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melihat efek dari tuak itu sendiri. Kalaupun dilihat, orang akan tetap bertahan 

minum tuak. Keadaan seperti inilah yang mendorong sesorang untuk terus meminum 

tuak. Perilaku menyimpang (meminum tuak) tidak dapat dihindarkan karena faktor 

kebiasaan. 

Berdasarkan hasil wawancara di dusun Kp. Bendi yang di lakukan peneliti 

terhadap Makmur Mengatakan bahwa :  

‘’Saya sudah terbiasa minum Tuak karena dari dulu saya sudah terbiasa melihat 

orang tua saya meminum tuak setelah bekerja dan orang tua saya menjadikan 

tuak tersebut sebagai obat penambah atau sebagai penenang pikiran’’49 

 

Pendapat lain dari Riswan Dg Ngawing Masyarakat Dusun Kp. Bendi Saat 

diwawancarai mengatakan bahwa :  

“sebelum saya tidur saya biasa minum tauk karna saya biasa susah tidur”50 

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa kebiasaan perilaku 

menyimoang (meminum tuak) dilakukan karna satu kebiasaan dan presepsi sebahagian 

masyarakat yang mengaggap bahwa tuak merupakan obat penambah stamina dan 

penenang pikiran.  

  Uraian di atas semakin diperkuat oleh salah satu tokoh agama di Dusun Kp. 

Bendi Ustadz Kaharuddin mengatakan bahwa: 

“Faktor utama perilaku menyimpang (tuak) adalah faktor kebiasaan yang 

sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Kebiasaan perilaku 

menyimpang (minum tuak) sudah ada sejak dulu. Tidak heran mengapa 

                                                           

49Makmur, (51), Petani, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 

50Riswan Dg Ngaawing, (28), Petanit, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 
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masyarakat melakukan perilaku menyimpang (meminum  tuak)”.51 

 

 

Berdasarkan wawancara diatas Tokoh Agama di Dusun Kp. Bendi Desa Pao 

mengatakan kalau faktor utama penyebab seseorang melakukan perilaku 

menyimpang (minum tuak) adalah faktor kebiasaan dan tidak heran mengapa 

masyarakat melakukan perilaku menyimpang (minum tuak) tersebut.  

Pendapat dari masyarakat Dusun Kp Bendi yaitu sampara mengatakan bahwa: 

“Berdasarkan apa yang saya lihat di masyarakat setempat kebiasaan 

meminum tuak sudah menjadi kebiasaan sejak dulu terlebih lagi jika ada pesta 

pernikahan dimana beberapa kelompok berkumpul meminum tuak.”52 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa kebiasaan perilaku 

menyimpang (meminum tuak) sering terjadi  di masyrakat terlebih jika ada pesta 

pernikahan.  

2. Faktor Lingkungan atau Pergaulan 

Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa dimana seseorang belajar untuk 

meniru berbagai perilaku yang berada di lingkungannya untuk kemudian dipahami 

dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi. Dalam 

proses imitasi orang tua berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian 

seseorang, anak-anak akan cenderung untuk meniru perbuatan orang tua yang 

dianggap sebagai orang terdekat. 

                                                           

 51Kaharuddin, (28), Tokoh Agama, Wawancara, 26 Agustus 2023, di Desa Pao 

52Sampara, (43), Masyarakat, Wawancara, 26 Agustus 2023, di desa pao 
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Masalah yang terjadi adalah banyaknya orang tua yang bukannya 

memberikan contoh baik, mereka malah minum-minuman keras di depan anak-anak 

tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Anak-anak yang menyaksikan orang 

tua  mereka minum minuman keras mendapatkan nilai bahwa seakan-akan minum 

minuman keras itu adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka cenderung berperilaku 

yang sama dengan orang tua mereka. 

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku menyimpang 

(peminum tuak) adalah faktor pergaulan. Faktor pergaulan atau lingkungan ini sangat 

berpengaruh besar terhadap seseorang. Orang yang pada masa kecilnya bergaul 

bersama dengan pemabuk tentu akan cenderung untuk menjadi pemabuk juga. Hal 

tersebut karena dalam lingkungan sosial, seseorang cenderung untuk berusaha 

diterima oleh kelompok sosialnya dengan cara mengikuti perilaku dan gaya hidup. 

Perilaku menyimpang (meminum tuak) biasanya berawal dari pengaruh lingkungan 

pergaulan dimana teman sebaya mempunyai kebiasaan perilaku menyimpang 

(minum tuak.)  

Berdasarkan hasil wawancara di dusun Kp. Beru yang di lakukan peneliti 

terhadap Taufik Hidayat  Mengatakan bahwa :  

“Awalnya saya meminum tuak karena ajakan dari teman dan hanya untuk 
coba-coba. Setelah saya mencoba akhirnya saya ketagihan.”53 
 
Pendapat lain dari Armin Masyarakat Dusun Kp. Beru Saat diwawancarai 

mengatakan bahwa :  

                                                           

 53Taufik Hidayat, (21), Pengangguran, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 
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“Pertama saya minum tuak karena ada acara pernikahan dan ajakan saya 

hanya mencoba sedikit tapi karna tidak mau di remehkan akhirnya saya 

minum tuak dengan porsi yang banyak” 54 

 

Pendapat lain dari Idul Saputra Masyarakat Dusun Tonrowa mengatakan 

bahwa :  

‘’Saya minum karena saya terpengruh sama teman-teman saya yang lagi 

meminum tuak pada saat saya dengan teman-teman saya berkumpul’’55 

 

Adapun pendapat lain dari Wiwin Masyarakar Dusun Tonrowa Mengataka 

bahwa :  

“yang awalnya saya hanya ikut nongkrong bersama teman-teman saya dan 

salah satu teman saya memberikan segelas tuak ke saya dan meraka 

mendukung saya untuk meminum tuak tersebut akhirnya saya meminum tuak 

itu dan teman saya menyorakki saya karna ini adalah pertama kali saya 

meminum tuak” 56 

 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa lingkungan menjadi 

salah satu faktor penyebab perilaku menyimpang (meminum tuak) yang diaman 

sebahagian masyarakat mudah terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya. 

Uraian diatas semakin diperkuat oleh Masyarakat Dusun Kp. Beru yaitu 

sirajuddin mengatakan bahwa :  

“Seperti yang saya lihat di masyarakat sebahagian meminum tuak karena 

adanya ajakan dari teman-temanya atau dari keluarganya sendiri”57 

 

Adapun  uraian lain dari Masyarakat Dusun Tonrowa yaitu Abd Majid 

                                                           

54Armin,(19),Pelajar, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 

55Idul Saputra, (27), Nelayan, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa pao 

56Wiwin, (20), Nelayan, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao  

57Sirajudiin, (47), Masyarakat, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 
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mengatakan bahwa :  

“Dari pandangan saya peminum tuak itu biasanya akan ikut bergabung jika 

mereka melihat satu perkumpulan dan meraka akan ikut bergabung 

sesamanya peminum tuak”58 

 

 

Dari hasil wawancara diatas berdasarkan faktor lingkungan atau pergaulan 

perilaku menyimpang (meminum tuak) menurut pengamatan penulis, karena adanya 

pengaruh lingkungan disekitarnya, dikarenakan banyaknya anak-anak yang seusianya 

atau teman-teman mereka yang memiliki perilaku menyimpang (minum tuak), dan 

akhirnya merekapun terpengaruh untuk ikut-ikutan minum tuak disebabkan mereka 

takut dikatakan tidak gaul.  

3. Faktor Kemauan Sendiri 

Hampir di semua tempat baik secara agama maupun hukum, perilaku 

menyimpang (minum tuak) sangat dilarang. Hal tersebut karena dampak yang 

ditimbulkan oleh tuak itu sendiri baik dari segi kesehatan, sosial, keamanan. 

Walaupun telah dilarang namun perilaku menyimpang (minum tuak) tetap saja 

terjadi. Salah satu faktor pendorong dari perilaku menyimpang (minum tuak) adalah 

faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang yaitu faktor kemauan sendiri. 

Perilaku menyimpang (minum tuak) yang dilakukan seseorang juga 

disebabkan oleh kemauan sendiri bukan karena paksaan orang lain untuk 

melakukannya, namun karena keinginan sendiri, sebab rasa keingintahuan dan 

penasaran sesorang terhadap tuak sehingga seseorang melakukannya.  

                                                           

58Abd Majid, (50), Masyarakat, Wawancara, 27 Agustus 20213, di Desa Pao 
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Berdasarkan hasil wawancara di dusun Kaloko yaitu Jaswar Mengatakan 

bahwa :  

“Saya meminum tuak atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan orang 
lain. Pada awalnya saya merasa penasaran dengan tuak itu sendiri sehingga 
saya meminum tuak. Setelah saya meminum tuak timbul perasaan yang enak 
dan membuat pikiran menjadi tenang, lama kelamaan menjadi ketagihan.”59 
 

Pendapat lain dari Masyarakat Dusun Kaloko yaitu Sandi mengatakan bahwa:  

 
“Saya yang awalnya minum tuak karna kemauan sendiri dan penasaran sama 

tuak makanya saya memberanikan diri untuk mencoba minum tuak”60 

 

Berdasarkan wawancara diatas kita ketahui bahwa faktor kemauan sendiri 

menjadi salah satu penyebab perilaku menyimpang (meminum tauk) karena tingginya 

rasa penasaran dan tanpa adanya paksaan dari orang lain. 

Uraian diatas diperkuat oleh salah satu Masyarakat Dusun Kaloko yaitu 

Rahmawatu Dg Baji mengatakan bawha :  

“Dari yang saya lihat sebahagian anak-anak atau masyarakat mempunyai rasa 

penasaran yang tinggi maka dia mencoba tanpa adanya paksaan dari orang lain yang 

awalnya hanya mencoba dan akhirnya menjadi ketagihan”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan Perilaku menyimpang 

(meminum tuak) sangat besar dampaknya bagi masyarakat apa lagi di kalangan anak-

anak, remaja dan orang tua karena tuak tersebut dapat membuat seseorang yang 

awalnya hanya ingin mecoba dan akhirnya di buat ketagihan dan ingin terus 

mengomsumsi tuak atas dasar kemauan diri sendiri.  

                                                           

 59Jaswar, (25), Pengangguran, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao 

60Sandi, (27), pengangguran, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 

61Rahmawati Dg Baji, (52), Masyarakat, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao 
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4. Faktor Ekonomi 

Diberbagai belahan dunia perilaku menyimpang minum-minuman keras 

merupakan sebab utama terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah 

tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain. Perilaku 

menyimpang (minum tuak) terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga 

yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Karena tidak adanya kegiatan 

lain, mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan sesamanya sambil ditemani 

minum tuak, para Perilaku menyimpang ( meminum tuak) yang berkumpul seringkali 

mengekspresikan diri dengan mengobrol dan menyanyi dengan sesamanya.  

Berdasarkan hasil wawancara di dusun Sunggumanai yaitu Irwan Mengatakan 

bahwa :  

“Dengan minum tuak dan berkumpul dengan sesama peminum tuak, saya 

merasa lebih terhibur dibandingkan tinggal di rumah karena kita bisa 

mengekspresikan diri dengan menyanyi dan mengobrol dengan teman.”62 

 
Pendapat dusun Sunggumanai yang bernama Sultan: 

“Dengan minum tuak saya bisa melupakan masalah keuangan saya hanya 

bekerja sebagai serabutan tapi upah yang saya dapat tidak cukup untuk 

kebutuhan keluarga saya makanya dengan saya minum tuak saya bisa 

melupakan sejenak masalah saya dan merasa terhibur”63 

 

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa karena masalah faktor 

ekonomi yang kurang memadai dan tidak ada kegiatan lain sehingga perilaku 

menyimpang  (meminum tuak) agar  merasa terhibur dan melupakan masalahnya.  

                                                           

62Irwan, (22), Pengangguran, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao 

63Sultan, (36), serabutan, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao 
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Uraian diatas atas di perkuat oleh salah satu masyarakat Dusun Sunggumanai 

yaitu Sambe menagatakan bahwa :  

“Kebiasaan meminum tuak di Dusun Sunggu Manai di lakukan sebagai 

pelarian untung menghilangkan stres yang ditimbulkan karna rendahnya 

penghasilan sebahagian masyarakat di dusun ini.”64 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan sebahagian masyarakat 

berperilaku menyimpang (meminum tuak) karena faktor perekonomian yang kurang 

atau dalam garis kemiskinan dampaknya stres maka mereka menghibur diri dengan 

cara meminum tuak.  

 

C. Peran Tokoh Agama terhadap Para Perilaku Menyimpang (Meminum Tuak) di 

Desa Pao  Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto  

Tokoh agama adalah orang yang sangat dihormati dikalangan masyarakat. 

Tokoh agama di Desa Pao sangat dihormati oleh masyarakat karena memiliki 

keunggulan ilmu keagamaan, dan mereka berperan sebagai pengarah dalam 

masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan kesejahteraan sosial. 

Dalam setiap kegiatan keagamaan, peran utama dipegang oleh tiga tokoh agama yang 

saya wawancara, yaitu Ustadz Kaharuddin, Ustadz Raja Milo Nompo, dan Ustadz 

Hanapi.  

Maraknya perilaku menyimpang, seperti konsumsi tuak, di Desa Pao 

merupakan tantangan yang sulit diatasi. Peran tokoh agama memainkan peran kunci 

dalam upaya meminimalkan fenomena ini. Sikap dan perkataannya menjadi contoh 

                                                           

64Sambe, (68), Masyarakat, Wawancara, 28 Agustus 2023, di Desa Pao 
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bagi masyarakat umum, dan peran tokoh agama sangat signifikan dalam membentuk 

akhlak masyarakat. Kepercayaan masyarakat pada ucapan tokoh agama lebih tinggi 

daripada ucapan dari pihak lain, sehingga mereka memiliki peran yang penting dalam 

menangani masalah dan mengurangi perilaku menyimpang, khususnya konsumsi 

tuak, di kalangan masyarakat Desa Pao. 

Desa Pao memiliki tiga tokoh agama, yakni Ustadz Kaharuddin, Ustadz Raja 

Milo Nompo, dan Ustadz Hanapi. Setiap tindakan dan kata-kata dari ketiga tokoh 

agama ini menjadi sorotan masyarakat Desa Pao. Kehadiran mereka memiliki potensi 

untuk mengurangi maraknya perilaku menyimpang, seperti konsumsi tuak, apabila 

ada pendekatan yang dilakukan oleh para tokoh agama tersebut, baik melalui 

komunikasi tertulis maupun lisan. 

Minuman tuak adalah minuman yang mengandung alkohol, dan apabila 

dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus, dapat membahayakan aspek 

rohani, jasmani, dan mental seseorang. Dampaknya mencakup perubahan perilaku 

dan berpikir, serta potensi kerugian dalam interaksi sosial dan keluarga. Jika 

kebiasaan ini menjadi berkelanjutan di masyarakat Desa Pao, dampak negatifnya 

akan mencakup peningkatan angka pengangguran akibat kemalasan dan kelelahan 

fisik yang disebabkan oleh konsumsi tuak, yang memiliki efek memabukkan. Remaja 

yang terbiasa mengonsumsi tuak juga dapat menghadapi kesulitan dalam berintegrasi 

secara efektif dalam kehidupan sosial. Situasi ini dapat dianggap sebagai bencana 

dalam konteks masyarakat Desa Pao. 
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Alkohol adalah zat yang memiliki sifat adiktif, menyebabkan ketergantungan 

yang sulit untuk dihentikan. Pemakaian secara terus-menerus dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang jika dihentikan, dapat menyebabkan rasa sakit dan kecemasan 

yang luar biasa, serta kelelahan fisik yang berlebihan. Kebiasaan perilaku 

menyimpang, seperti konsumsi tuak (khamar), menjadi permasalahan yang semakin 

berkembang di kalangan masyarakat Desa Pao. Hal ini menunjukkan kecenderungan 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dampak dari perilaku menyimpang, seperti 

konsumsi tuak, dirasakan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk perkelahian dan 

kelakuan kenakalan lainnya, seperti munculnya geng-geng remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran tokoh agama dalam 

meminimalisir perilaku menyimpang, khususnya konsumsi tuak, menggunakan 

bimbingan agama Islam. Metode yang diterapkan oleh pembimbing agama Islam di 

Desa Pao adalah metode langsung, pembimbing berkomunikasi secara langsung 

dengan jama'ah. Tiga orang pembimbing agama Islam di Desa Pao, yaitu Ustadz 

Kaharuddin, Ustadz Raja Milo, dan Ustadz Hanapi, menggunakan pendekatan ini 

dalam membimbing masyarakat. Berikut adalah metode yang diterapkan oleh para 

pembimbing tersebut di Desa Pao. 

1. Memberi Ceramah/Nasehat 

Memberikan ceramah memiliki peran penting dalam membangun peradaban 

dan pengetahuan di masyarakat, tetapi metode ini tidak luput dari kelemahan dan 

kekurangan. Tokoh agama di Desa Pao memahami tujuan dan tugas dakwah mereka, 
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dan walaupun memberi ceramah secara rutin setiap hari setelah shalat isya, terdapat 

beberapa kekurangan dalam proses ini tetapi keuntungan yang didapatkan lebih 

banyak. 

Ustadz Hanapi mengatakan bahwa: 

 “Berdakwah atau ceramah lebih sering digunakan di Desa Pao karena hal 

ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat terutama ketika selesai shalat  

Isya di masjid Nurul Jalil.”65 

Ustadz Hanapi menyampaikan ceramah dengan merujuk pada ayat Al-

Ma’idah (91) yang menjelaskan tentang bahaya khamar (minuman keras) dan judi. 

Harapannya, dengan ceramah ini, masyarakat Muslim Desa Pao dapat mengurangi 

perilaku menyimpang, seperti meminum tuak, agar tidak menjadi kebiasaan yang 

merugikan. 

Berdasarkan pada (QS al-Ma’idah: 91): 

اِنَّمَا يرُِيْدُ الشَّيْطٰنُ انَْ يُّوْقِعَ بيَْنكَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّكُمْ  عَنْ 

نْتهَُوْنَ  لٰوةِ فَهَلْ انَْتمُْ مُّ ِ وَعَنِ الصَّ  ذِكْرِ اللّّٰٰ

 

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan 

menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kalian 

(dari mengerjakan pekerjaan itu)”66 

 

                                                           

 65Hanapi, (65), Iman Desa, Wawancara, 25 Agustus 2023, di Desa Pao 

66Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2012), h.201 
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Metode ceramah dianggap praktis dan mudah penggunaannya, menjadi 

pilihan yang disukai oleh pembimbing. Agar pembimbing tidak membuat jama’ah 

bosan, mereka menggunakan seni berbicara dan kelincahan, mencampurkan cerita 

lucu dan sedih dalam penyampaiannya. Sesi tanya jawab juga dimasukkan untuk 

memastikan pemahaman masyarakat terhadap materi, terutama terkait minuman tuak 

(khamar). 

Dari perspektif hukum Islam, praktik meminum tuak atau minuman keras 

sangat dilarang. Dalam surat Al-Ma’idah (91) yang disebutkan dalam penjelasan 

Ustadz Hanapi, Allah secara tegas mengingatkan umat-Nya tentang bahaya khamar 

(minuman keras) dan judi. Ayat tersebut menyiratkan bahwa setan berusaha 

menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara umat Islam melalui konsumsi 

minuman keras, yang pada gilirannya dapat menghambat pengingat Allah dan 

pelaksanaan shalat. 

Hukum Islam menegaskan bahwa konsumsi minuman keras adalah perbuatan 

yang merusak, tidak hanya pada tingkat fisik dan mental, tetapi juga pada tingkat 

sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk maslahah (kemaslahatan) 

dan mafsadah (kerugian), dijadikan dasar dalam menilai akibat dari perilaku 

menyimpang seperti meminum tuak. 

Pemberian ceramah oleh tokoh agama, seperti yang dilakukan oleh Ustadz 

Hanapi, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya 

minuman keras dari sudut pandang kesehatan dan sosial, tetapi juga untuk 

menegaskan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh 



61 

 

 

karena itu, melalui pendekatan hukum Islam, masyarakat di Desa Pao diharapkan 

dapat memahami dan menghindari perilaku menyimpang tersebut demi kebaikan 

bersama dan sesuai dengan ajaran agama. 

Dalam perspektif hukum Islam, penyampaian ceramah diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik terkait bahaya minuman tuak dan 

memotivasi masyarakat untuk menghindarinya. 

2. Memberi Keteladanan (Uswahhasanah) 

Memberi keteladanan adalah suatu tindakan yang dapat dijadikan contoh atau 

dicontohkan oleh orang lain, yang kemudian dapat diikuti atau ditiru oleh mereka. 

Hal ini melibatkan perilaku, sikap, atau penampilan yang mencerminkan keteladanan 

yang baik, sehingga orang yang menjadi contoh disebut sebagai teladan. Di Desa 

Pao, tokoh agama seperti Ustadz Kaharuddin, Ustadz Raja Milo, dan Ustadz Hanapi 

berperan dalam memberikan keteladanan kepada masyarakat. 

Pembimbing agama, melalui tindakan dan sikap mereka, memberikan contoh 

perilaku yang baik kepada jama’ah di Desa Pao. Salah satu contoh keteladanan yang 

diberikan adalah menunjukkan sikap tidak membeli atau meminum khamar 

(minuman keras). Tokoh agama juga menegaskan bahwa khamar tidak boleh 

digunakan sebagai obat. Sikap berbicara sehari-hari dengan cara yang baik dan sopan 

juga menjadi bagian dari keteladanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dengan memberikan keteladanan ini, tokoh agama di Desa Pao bertujuan 

untuk membentuk nilai-nilai positif dalam masyarakat dan menginspirasi jama’ah 

untuk mengikuti jejak mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
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ajaran agama Islam. Hal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku menyimpang, 

seperti konsumsi tuak, dan membantu masyarakat membangun pola hidup yang sehat 

dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah 

sebagai suri teladan, sebagaimana firman Allah SWT: 

َ كَثِيْرًاۗ  خِرَ وَذَ كَرَ اللّّٰٰ َ وَالْيَوْمَ الْٰ ِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَنْ كَ انَ يَرْجُوا اللّّٰٰ  لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّّٰٰ

Terjemahannya: 

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.67 

 

Ayat ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah baik dalam 

ucapan, perbuatan maupun perlakuannya. Ayat ini juga merupakan perintah Allah 

kepada manusia agar meneladani Rasulullah SAW.  

Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini menegaskan pentingnya 

meneladani perilaku Rasulullah sebagai panduan hidup bagi umat Islam. Hukum 

Islam memandang bahwa Rasulullah bukan hanya utusan Allah dalam 

menyampaikan wahyu-Nya, tetapi juga sebagai contoh teladan yang harus diikuti 

dalam segala aspek kehidupan. Tindakan, perkataan, dan sikap Rasulullah menjadi 

pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal konsumsi minuman keras atau perilaku menyimpang, seperti 

meminum tuak, perspektif hukum Islam menekankan bahwa umat Islam seharusnya 

menolak perilaku tersebut, sesuai dengan ajaran dan teladan yang diberikan oleh 

                                                           

67Departemen agama Republik Indonesia, Al-Q uran Terjemah (Surabaya: Pustaka 

Agung,2002), h.420  
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Rasulullah. Konsep hukum Islam menuntut agar umat Islam menjauhi segala bentuk 

kemungkaran dan menciptakan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. 

Dengan meneladani Rasulullah, umat Islam diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan yang bersih dari perilaku menyimpang dan merugikan, termasuk dalam 

hal konsumsi minuman beralkohol. Hukum Islam memandang bahwa meneladani 

Rasulullah bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan jalan menuju 

kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran-Nya. 

3. Memberi Bimbingan 

Memberi bimbingan sebagai penunjang untuk metode keteladanan dan 

ceramah  memiliki tujuan agar masyarakat muslim atau jama’ah dapat dengan baik 

memahami penyampaian pembimbing. Dengan memberikan bimbingan, diharapkan 

hal yang disampaikan oleh pembimbing dapat diimplementasikan oleh masyarakat  

dalam kehidupan sehari-hari. Proses memberikan bimbingan dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok, seringkali karena adanya kedekatan emosional yang 

dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk mengikuti arahan dan nasehat dari 

pembimbing.  

Ustadz Kaharuddin, salah satu tokoh agama di Desa Pao, menekankan 

pentingnya memberikan bimbingan secara personal dan dalam kelompok. Pendekatan 

ini memungkinkan pembimbing untuk lebih dekat dengan masyarakat, membangun 

ikatan emosional, dan membuat masyarakat merasa terlibat secara langsung. 

Keterlibatan ini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk menerapkan ajaran 
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Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Seperti yang di sampaikan oleh Ustadz Kaharuddin:  

“Saya sering juga melakukan diskusi-diskusi baik perorang ataupun 

perkelompok, karena mereka lebih mudah paham kalau mereka merasa 

dilibatkan untuk berdikusi, saya juga merasa dekat.”68 

Dalam memberikan bimbingan, terdapat pula praktik tanya jawab atau 

diskusi, yang bertujuan untuk merangsang pemikiran masyarakat dalam upaya 

meminimalisir perilaku menyimpang, seperti konsumsi tuak, di Desa Pao. Tujuan 

lain dari tanya jawab atau diskusi ini adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat 

untuk berkontribusi baik dari segi materi maupun pemikiran dalam menangani 

permasalahan agama yang dihadapi. 

Tanya jawab atau diskusi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan oleh 

tokoh agama dalam upaya berdakwah untuk melakukan pertukaran pemikiran terkait 

masalah keagamaan, serta sebagai sarana penyampaian pesan dakwah antar sesama 

partisipan diskusi. Dalam kegiatan diskusi ini, melibatkan sebagian masyarakat dan 

remaja yang telah terjerumus dalam konsumsi tuak (khamar). Pendekatan diskusi 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan terkait 

rasa penasaran atau keingintahuan mengenai suatu masalah dan mencari solusi dari 

perspektif agama. Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran antara 

penceramah atau da'i dengan masyarakat. 

 

                                                           

 68Kaharuddin, (28), Tokoh Agama, Wawancara, 25 Agustus 2023, di Desa Pao 
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Dalam menyampaikan dakwah melalui diskusi, seorang da'i perlu memahami 

keadaan masyarakat, terutama karena sebagian besar dari mereka mungkin memiliki 

keterbatasan dalam keterampilan berkomunikasi. Diskusi dianggap sebagai platform 

yang dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat, memungkinkan mereka untuk 

lebih terlibat dalam proses berpikir dan mencari pemahaman yang lebih mendalam 

tentang ajaran agama. 

Cara yang digunakan oleh Tokoh Agama Desa Pao dalam meminimalisir 

perilaku menyimpang (meminum tuak) di masyarakat dengan berkomunikasi, dalam 

menyadarkan masyarakat akan halal dan haramnya tuak (khamar) dan juga dampak 

negatif yang ditimbulkan Tuak (khamar), agar remaja tidak terjerumus dalam 

minuman keras metode ataupun pendekatan yang di lakukan oleh tokoh agama 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi verbal pengunaan kata-kata dan tulisan, bahasa yang di 

gunakan oleh komunikan biasanya mengunakan isyarat arti khusus hal ini 

kadang hanya di mengerti oleh kuminitas tempat individu berada di 

masyarakat, sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan lebih mudah 

di pahami dan di mengerti oleh masyarakat setempat. Verbal merupakan 

komunikasi yang berbentuk tulisan, kata ataupun simbol simbol yang 

digunakan agar dapat di mengerti sebuah komunitas individu berada, 

bentuk komunikasi verbal sangat sering di gunakan oleh tokoh agama atau 

pemuka agama baik itu pendeta maupun ustad tersebut dalam kehidupan 
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keseharian dengan tidak mengkonsumsi menuman-minuman keras.  

b. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang digunakan tidak 

mengunakan kata-kata melainkan dengan isyarat-isyarat, bahasa tubuh, 

ekspresi wajah dan lain-lain. Mengunakan komunikasi nonverbal ini 

seperti potongan rambut, pakaian, kontak mata, ekspresi wajah, isyarat-

isyarat, bahasa tubuh, gaya emosi, dan gaya berbicara, seperti intonasi, 

penekanan, gaya enosi, kualitas suara. Pendekatan nonverbal di gunakan 

oleh tokoh agama di Desa Pao KecamatanTarowang dalam  meminimalisir 

perilaku menyimpang (minum tuak) di Desa Pao, contohnya dalam bentuk 

karakter atau sebuah penampilan dari tokoh agama dapat memberikan 

pesan bagi masyarakat untuk selalu melakukan hal baik seperti ustad 

tersebut dalam kesehariannya dengan tidak mengkonsumsi tuak (khamar) 

tersebut. 

c. Komunikasi persuasif dalam upaya meminimalisir perilaku menyimpang  

(minum tuak) di kalangan masyarakat di wilayah Desa Pao tersebut, 

karena dalam pendekatan persuasif dalam penerapan tokoh agama 

mengandung unsur membujuk atau mengajak agar remaja tidak lagi 

mengkonsumsi tuak (khamar) oleh tokoh agama atau ustadz, berupaya 

agar mempengaruhi atau merubah pandangan, sikap, pendapat hal ini 

merupakan kegiatan persuasif dalam meminimalisir perilaku menyimpang  

(minum tuak) (khamar) adalah metode ceramah, metde tanya jawab, 
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metode pendidikan dan pengajaran, hal ini juga menimbulkan hubungan 

sosial yang baik kepada masyarakat. 

Seperti yang di katakan oleh Ustadz Raja Milo Nompo, ia mengatakan: 

“Jika saya jumpa mereka meminum tuak, semisal pergi beli sesuatu di 

warung atau di tempat lain sering juga saya sampaikan tidak bagusnya 

mengkomsumsi tuak apa lagi macem kalian masi muda,-muda ini sampai 

tentang keharamannya juga”69 

d. Komunikasi intruksional di sebut juga pendekatan komunikasi perintah 

pendekatan ini sangat jarang di gunakan tokoh agama atau ustadz di 

wilayah Desa Pao tersebut, sebab hal ini memungkinkan banyaknya 

pembangkang ataupun hasilnya kurang baik sebab hal ini sudah 

pernah di lakukan tokoh agama namun  mendapatkan perlakuan kurang 

baik dari masyarakat di Desa Pao sendiri, seperti yang di   katakan   oleh   

Ustadz Hanapi di Desa Pao, ia mengatakan: 

”Memberikan arahan ataupun perintah secara tegas tidak dihiraukan oleh 

para masyarakat, bahkan sempat terjadi adu mulut yang memicu 

kemarahan, pada saat itu mereka marah dan hanya berganti tempat 

nongkrong atau tempat duduk dimana mereka akan melakukan minum-

minum secara ramai-ramai, minum secara ramai-ramai sering kali terjadi 

terutama pada saat ada acara perkawinan. Kalau di hari-hari besar seperti 

acara tahun baru.”70 

e. Metode komunikasi informatif sering sekali digunakan dalam masyarakat 

Desa Poa dalam menyampaikan pesan positif, metode komunikasi 

informatif merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

                                                           

 69Radja Milo Nompo, (54), Tokoh Agama, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 

 70Hanapi, (65), Iman Desa, Wawancara, 25 Agustus 2023, di Desa Pao 
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ataupun informasi dengan cara apa adanya, seperti yang di katakan oleh 

Ustadz Kaharuddin sebagai berikut: 

“Dalam menyampaikan pesan akan halal-haramnya atau dampak minum 

tuak(khamar) kepada masyarakat terutama remaja di butuhkan kesabaran, 

penyampaian tidak formal (apa adanya) agar mudah diterima karna 

permasalahan ini sudah sebuah keterbiasaan bahkan semasa kecil”71 

Seperti yang disampaikan di atas maka tokoh agama berperan penting dalam 

menyadarkan masyarakat akan bahaya atau dampak perilaku menyimpang (minum 

tuak) (khamar) mengajak masyarakat ke jalan yang benar tidak membiarkan begitu 

saja tanpa adanya usaha dan membiarkan terjerumus akan tetapi menasehati agar 

lambat-laun meninggalkan perilaku menyimpang (minum tuak).  

Seperti yang di katakan oleh Ustadz Raja Milo Nompo: 

“Metode ini mengingatkan masyarakat akan dampak ataupun bahaya 

meminum tuak (khamar) agar tidak terjerumus  keterbiasaan nenek 

moyang  yang  merupakan sebuah keharaman atau berdosa apabila 

mengkomsumsinya.”72 

Dalam perspektif hukum Islam, tokoh agama memberikan penekanan pada 

hukum-hukum terkait dengan konsumsi tuak, menjelaskan bahwa minuman keras 

termasuk dalam kategori haram. Melalui berbagai metode komunikasi ini, tokoh 

agama di Desa Pao berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat akan halal dan 

haramnya tuak (khamar), serta dampak negatif yang ditimbulkannya. 

Dengan menjalin komunikasi yang baik, tokoh agama dapat menjadi contoh 

dan duta arahan yang baik, membantu masyarakat memahami dan menerapkan ajaran 

                                                           

 71Kaharuddin, (28), Tokoh Agama, Wawancara, 25 Agustus 2023, di Desa Pao 

 72Raja Milo Nompo, (54), Tokoh Agama, Wawancara, 27 Agustus 2023, di Desa Pao 
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Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam masyarakat tokoh agama memiliki 

peranan sangat penting harus mampu menjalin komunikasi yang baik, erat antara 

tokoh agama dengan masyarakat, tokoh agama bertingkah laku dan bertindak yang 

semestinya, agar dapat menjadi contoh dan duta arahan yang baik. 

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tokoh agama di Desa Pao memiliki 

peran signifikan dalam membimbing dan menyadarkan masyarakat terhadap perilaku 

menyimpang, khususnya dalam hal konsumsi tuak. Tokoh agama tidak hanya 

memberikan ceramah, tetapi juga melakukan pendekatan personal dan kelompok 

untuk memastikan pesan-pesan agama dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat. 

Tokoh agama tidak hanya berbicara tentang ajaran Islam, tetapi juga 

bertingkah laku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diemban. Mereka 

berusaha menjadi contoh yang baik, menjadi duta arahan dalam menjalankan ajaran 

Islam, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan dampak positifnya. 

Pentingnya hubungan yang erat antara tokoh agama dan masyarakat terlihat 

dari kesediaan tokoh agama untuk terlibat dalam diskusi, tanya jawab, dan berbagai 

kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui kedekatan emosional 

ini, tokoh agama dapat lebih efektif membangun semangat masyarakat untuk 

mengikuti arahan dan nasehat agama. Selain itu, tokoh agama juga menggunakan 

berbagai metode komunikasi, termasuk ceramah, diskusi, dan tanya jawab, untuk 

menyampaikan pesan-pesan agama secara persuasif dan informatif. Hal ini bertujuan 

untuk merangsang pemikiran masyarakat, menjadikan mereka lebih aktif dalam 
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mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama, melalui 

peran dan komunikasinya yang baik, memiliki kontribusi yang signifikan dalam 

meminimalisir perilaku menyimpang di masyarakat Desa Pao, khususnya terkait 

dengan konsumsi tuak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai realitas sosial perilaku menyimpang, 

khususnya konteks meminum tuak di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten 

Jeneponto, dengan perspektif hukum Islamdapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab kebiasaan perilaku menyimpang (meminum tuak) di Desa 

Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu: faktor kebiasaan, 

faktor lingkungan/pergaulan, faktor kemauan sendiri dan faktor ekonomi. 

2. Peran tokoh agama terhadap para perilaku menyimpang (meminum tuak) di 

Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu: yang pertama 

memberikan ceramah/nasehat, yang kedua memberikan ketauladanan, dan 

yang terakhir memberikan bimbingan. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meminimalisir faktort penyebab kebiasaan perilaku menyimpang 

(minum tuak) masyarakat diharapkan mengikuti kegiatan-kegiatan positif, 

agar bisa menyalurkan baik hobi dan kegiatan yang menyenangkan. 

2. Para tokoh agama yang berperan terhadap perilaku menyimpang (meminum 

tuak) diharapkan lebih memperhatikan permasalahan ini agar lebih 

mengkhususkan adanya program yang konkrit terhadap permasalahan ini 

dengan bermusyawarah dengan masyarakat setempat. 
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