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ABSTRAK 

 

Nama  : MIFTAHUL JANNAH 

Nim  : 30400119116 

Judul    : Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Pajaula' di Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 

  

Penelitian yang dilakukan membahas tentang “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Aktivitas Pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar” dengan rumusan 

masalah dalam penelitian yaitu: 1)  Bagaimana Bentuk-Bentuk Kegiatan Pajaula’ 

di Desa Lantang Kabupaten Takalar 2) Bagaimana Respons Masyarakat Terhadap 

Aktivitas Pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

mengunakan metode pendekatan penelitian sosiologis. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Lantang, Tokoh Agama, Kepala Desa, Mantan 

Kepala Desa dan Pajaula’. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, dengan instrument berupa alat tulis, kamera, buku 

catatan, dan peneliti itu sendiri. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk kegiatan pajaula’ 

a) Gerakan pajaula’ berhasil membawa perubahan posistif dalam komunitas Desa 

Lantang. b) Terjadi peningkatan partisipasi dalam ibadah, khususnya sholat 

berjamaah di masjid. c) Masjid juga menjadi pusat aktivitas keagamaan yang 

beragam, seperti  pengajian, kajian kitab, dan diskusi keagamaan. 2) Respons 

Masyarakat terhadap akativitas pajaula’: a) Wawancara mengungkapkan bahwa 

respons Masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ memiliki respons, baik positif 

maupun negatif. b) Beberapa anggota Masyarakat merespons Positif aktivitas 

pajaula’ ini dengan dukungan dan apresiasi atas semangat yang ditunjukkan dalam 

mengajak orang kembali ke masjid dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. 

c) Namun, Sebagian masyarakat juga merespons negatif karena adanya perhatian 

terhadap kewajiban dan tanggung jawab pajaula’ terhadap keluarga yang 

ditinggalkan dalam upaya dakwah. Hal menimbulkan reaksi sosial yang negatif 

terhadap tata cara dakwah dari jamaah tabligh. 

Implikasi dalam penelitian ini yaitu: penulis berharap agar penelitian ini 

dapat memberikan   pemahaman terhadap pembaca khususnya tentang kegiatan-

kegiatan pajaula’ dan respons Masyarakat. Penulis juga berharap agar penelitian 

ini dapat memberikan pemahaman terhadap pajaula’ untuk menjaga kebersihan 

masjid Ketika selesai melakukan kegiatan atau aktivitas di masjid agar masjid tidak 

kotor dan bau, agar Masyarakat rajin untuk pergi ke masjid melakukan sholat 

berjamaah dan mengikuti kegiatan yang di adakan oleh pajaula’. 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Latar Belakang 

Islam, sebagai agama, diakui sebagai ajaran yang mengedepankan 

kemudahan, ketentraman, kedamaian, dan keharmonisan hidup di antara seluruh 

makhluk hidup di dunia ini (Rahmatan Lil 'Aalamin), dan menganggap kematian 

sebagai tujuan utama. Namun, terdapat permasalahan ketika Islam terkadang 

dianggap keras, penuh prasangka, dan brutal. Persepsi buruk terhadap Islam tidak 

hanya terbatas pada individu yang kurang memahami atau tidak menyukai agama 

tersebut, hal ini juga hadir dalam perspektif yang dianut oleh anggota komunitas 

Islam. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu pilihannya adalah kurangnya pemahaman 

komprehensif terhadap ajaran Islam atau adanya pengaruh dari karakter individu 

Muslim. Selain itu, metode dakwah yang kaku pada doktrin tertentu juga dapat 

menjadi penyebab. Hal ini dapat dipahami sebagai akibat dari pengetahuan pajaula’ 

yang terbatas, baik dalam tentang isi ajaran Islam dan teknik dakwah. Alhasil, 

dakwah yang tidak terbatas pada ajaran tasawuf, aqidah, dan fiqh dapat 

membimbing masyarakat menuju budaya yang lebih sehat. Namun, Islam juga logis 

dan memiliki solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan 

masyarakat, baik persoalan sosial, politik, ekonomi, bahkan teknis.1  

Benar, dalam masyarakat Islam, dakwah bukanlah hal baru, sudah ada sejak 

zaman para nabi terdahulu. Tujuan dakwah selalu untuk mengajak manusia agar 

lebih banyak beramal dan lebih beriman dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar 

dakwah ini sesuai dengan arahan tegas Allah Swt kepada umat manusia untuk 

 
1 M. Hasbi Amiruddin, yang dikutib dalam buku Syukri Syama’un, Dakwah Rasional, Banda 

Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), h.1 



2 

 

 

 

menjunjung tinggi kesalehan dan melarang kemunkaran, sebagaimana yang 

terdapat dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an, Surah Ali-Imran/3:104. 
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Terjemahnya: 

Dan jika di antara kamu ada sekelompok orang yang mengajak orang lain 

untuk berbuat kebajikan, melarang keburukan, dan mengajak berbuat 

kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.2 

 

Kegiatan yang berkaitan dengan dakwah pada hakikatnya merupakan sarana 

komunikasi antara seorang mad'u (yang diundang) dan seorang da'i (pendakwah). 

Metode utama berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain adalah komunikasi. 

Dalam konteks dakwah, komunikasi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan 

 
2 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019) Q.S Al-Imran, h. 63 
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ajaran agama, nilai-nilai kebaikan, serta merangsang pertumbuhan spiritual dan 

moral dalam diri mad'u.3 

Dalam konteks dakwah, istilah “mad’u” merujuk pada pihak yang menjadi 

penerima atau sasaran pesan komunikasi. Mad'u adalah individu yang mempunyai 

keistimewaan untuk memberikan terjemahan atau pandangan atas penampilan dan 

kesan yang disampaikan oleh seorang da'i . Dalam konteks dakwah Islam, mad'u 

adalah individu yang menjadi target pesan dakwah dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman agamanya dan mengajaknya untuk beribadah kepada 

Allah. 

 

Salah satu kekhasan yang menarik sehubungan dengan perkembangan Islam 

yang ketat adalah meningkatnya jumlah jamaah Tabligh yang tidak dapat disangkal. 

Perkembangan ini mempunyai ciri-ciri yang jelas, salah satunya adalah gagasan 

khuruj. Khuruj berasal dari kata Arab "kharaja", yang berarti "keluar". Dalam 

kaitannya dengan jamaah Tabligh, khuruj mengacu pada tindakan pergi mengajar, 

mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, dan meninggalkan segala sesuatu 

yang tabu dalam ajaran Islam. 

Kata pajaula’ sebenarnya sama dengan kata jaulah yang artinya silaturahmi. 

Di Kabupaten Takalar khususnya di Desa Lantang masyarakat menyebut jamaah 

tabligh dengan sebutan pajaula’. 

Tujuan kegiatan pajaula’ pada hakikatnya adalah  lugas kepada masyarakat 

luas untuk menunaikan perintah Allah Swt dan terhindar dari larangan-Nya. 

Dakwah hendaknya mempunyai dampak positif dalam membentuk kualitas 

masyarakat, sehingga dapat menerapkan sifat-sifat Islam dalam kehidupan sehari-

hari. Lebih dari itu, dakwah diharapkan mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan seseorang. 

 
3 Iman Habibi Abdullah, Kelengkapan Dakwah, (Semarang: CV Toha Putra, 1980), h. 17 
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Isu yang dihadapi umat saat ini, lemahnya keimanan yang kuat, keterbatasan 

ilmu pengetahuan, dan lemahnya ketaatan terhadap segala perintah Allah Swt 

menjadi penyebab terpuruknya Islam dan citranya sebagai bangsa yang terbaik, 

rahmatan lil ‘alamin.4 Dakwah seharusnya menjadi jawaban atas permasalahan ini. 

Namun sebenarnya dakwah saat ini seringkali hanya sekedar keistimewaan yang 

dimanfaatkan masyarakat sebagai pengalih perhatian belaka. Setelah mendengar 

dan menyaksikan pemberitaan, sering kali masyarakat tidak mempelajari hal-hal 

yang ada dalam pelajaran pemberitaan. Permasbalahan orang yang tidak 

melaksanakan perintah Allah dan bahkan berbuat maksiat bukan disebabkan karena 

tidak adanya dakwah, namun disebabkan oleh orang yang tidak mengamalkan 

pelajaran-pelajaran Islam yang disampaikan melalui dakwah.5 

Masyarakat di Desa Lantang, Kabupaten Takalar, yang menjadi objek 

penelitian penulis, menunjukkan karakteristik yang serupa dengan tempat-tempat 

lain di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan Syariat Islam. Aktivitas 

Pajaula’ (dakwah) di Desa Lantang tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

biasa. Berbagai ulama dan da’i rutin menyampaikan hikmah pada hari Jumat, dan 

masyarkat sendiri masih dinamis dalam mengkoordinasikan kegiatan dakwah pada 

acara-acara besar Islam, seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Isra’ Mi’raj, dan 

lain-lain sebagainya.  

Namun rutinitas dakwah yang dilakukan para pajaula’ belum sepenuhnya 

membuahkan hasil dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

larangan-Nya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

penyampaian ajaran Islam melalui dakwah dan implementasinya dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat Desa Lantang. Faktor-faktor tertentu, seperti tingkat 

 
4 Hanafi Mohammed, Tegakkan Amar Mahruf Nahl Nahi Mungkar, (Kuala Lumpur: Al-

Hidayah, 1999), h. 1 
5 Armi, F. R., dan Putra, H. R, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Dakwah Majelis 

Taklim Al-Barkah”, Jurnal Sosial Politik, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 99-119 
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pemahaman agama, budaya lokal, dan konteks sosial masyarakat, mungkin 

memainkan peran dalam hal ini.  

Fenomena kemungkaran yang masih sering terjadi, khususnya di kalangan 

remaja dan anak muda yang terlibat dalam tindakan yang dilarang, serta kurangnya 

praktik-praktik perintah seperti doa berjamaah, membaca Al-Quran, dan tidak 

adanya kepedulian sosial di mata masyarakat, menunjukkan bahwa dakwa pajaula' 

belum sepenuhnya membuahkan hasil dalam rangka melatihkan materi-materi 

dalam pelajaran agama Islam secara tepat dan akurat.6 

 Kegiatan pajaula’ kian hari kian mendapat respons  dari masyarakat di Desa 

Lantang.7 Tantangan dalam kegiatan pajaula' (dakwah) berkaitan dengan faktor 

dalam yang terjadi dalam diri umat Islam itu sendiri, seringkali disebabkan oleh 

ketidaksadaran, kelesuan, dan ketidakmampuan. Kebodohan mencakup 

pemahaman terbatas terhadap agama dan kurangnya pemahaman terhadap konteks 

sosial. 

 Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti keadaan emosi, motivasi, dan pengalaman masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan pajaula'. Di Desa Lantang, masyarakat yang merasa sesuai 

dengan kegiatan pajaula’ cenderung memiliki persepsi positif, menunjukkan 

kebahagiaan dan kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Meskipun demikian, tidak 

dapat diabaikan bahwa beberapa masyarakat mungkin memiliki persepsi negatif, 

menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan karena asumsi mereka tidak terpenuhi 

dengan apa yang dilakukan oleh pajaula'.8 

 

6 Al Fikri, Imron Rosidi, “Aktivita Dakwah di Kalangan Anak Muda Muslim Pekanbaru”, 

Jurnal Kajian Manejemen Dakwah, Vol, 3, No. 2, h. 71-75 

7 Hidayati, P., Alfikri & Hidayat, r, “Aktivitas Dakwah Komunitas Muslim Bikers Indonesia 

(KOMBI)”, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, Vol. 2, No. 2, h. 75-92 
8 Nasor, M. Utama, Esen Pramudya, Saraswati, Devi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pesan 

Dakwah Dalam Program Acara Siraman Qolbu Bersama Ustaz Danu di MNCTV”, Jurnal Sosial 

dan Keagamaann, Vol. 6, No. 01, (2021), h. 70-83 
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Apabila persepsi masyarakat terhadapat aktivitas pajaula’ jika mendapat 

kesan yang baik, masyarakat setempat juga akan bersemangat untuk mengikuti 

kegiatan pajaula’. Sebaliknya  jika pajaula' mendapat kesan buruk dari masyarakat 

setempat, maka masyarakat setempat tidak akan tertarik untuk melakukan kegiatan 

pajaula'. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang 

tergambar dalam skripsi yang diberi judul “Persepsi Masyarakat Terhadap 

Aktivitas Pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memastikan agar pembahasan tidak 

menyimpang dari inti pokok pembahasan. Fokus yang tepat dalam penelitian sangat 

penting untuk menjaga agar pembaca tidak bingung dan dapat memahami 

permasalahan utama dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada 

pemahaman bentuk-bentuk kegiatan pajaula’ dan respons masyarakat terhadap 

aktivitas pajaula’ di Desa Lantang, Kabupaten Takalar. 

2. Deskripsi Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang jelas mengenai fokus penelitian, dengan mendeskripsikan aspek-aspek yang 

terkait dalam memahami persepsi masyarakat terhadap aktivitas pajaula’. Berikut 

ini adalah penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan sudut pandang sebagai 

berikut: 

a. Persepsi masyaraka merujuk pada pandangan dan penilaian masyarakat 

terhadap aktivitas pajaula’ di Desa Lantang, yang mencakup berbagai 

pandangan, pendapat, dan pemahaman yang dimiliki oleh warga desa terkait 

kegiatan tersebut. 
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b. Aktivitas pajaula’ menyiratkan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh para pajaula’ di Desa Lantang, Kabupaten Takalar. Ini 

mencakup kegiatan dakwah, khutbah, atau kegiatan lainnya yang dilakukan 

oleh jamaah tabligh. 

c. Pajaula’ berasal dari dua kata yaitu pa (orang-orang yang melakukan suatu 

aktivitas) dan jaula’(silaturahmi). Masyarakat di Desa Lantang 

mendefinisikan pajaula’ sebagai sekelompok ulama yang datang ke 

kampung untuk melakukan aktivitas dakwah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

penulis dapat merencanakan permasalahan pokok yang akan dibicarakan dalam 

skripsi ini. Dari permasalahan pokok ini dapat direncanakan sub-sub permasalahan 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten 

Takalar?  

2. Bagaimana respons masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ di Desa Lantang 

Kabupaten Takalar? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan Penelitian yang dapat menguatkan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penelitian yang berkaitan dengan judul peneltian yang akan 

diteliti antara lain: 

1. Penelitian oleh Radina Maulida yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

Terhadap Dakwah Majelis Ta’lim Masjid Jami’ Al-Anwar Gandul 

Depok.”9 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Persepsi 

Dakwah Majelis Ta’lim Oleh Masyarakat di Masjid Jami’ Al-Anwar. 

 
9 Radian Maulida,”Persepsi Masyarakat Terhadap Dakwah Majelis Ta’lim Masjid Jami’ Al- 

Anwar Gadul Depok,(” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), h. 2 
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Hasil eksplorasi menunjukkan peningkatan jumlah pertemuan, umumnya 

karena materi yang disampaikan para da'i dinilai menarik dan mendidik. 

Sebagian kecil jamaah merasa bahwa penyampaian materi yang 

dilakukan oleh kyai pada acara ta'lim membawa manfaat tersendiri, yaitu 

dapat lebih memahami secara utuh bagian-bagian  secara mendalam, 

seperti konsep sunnah, rukun agama, dan sebagainya. Beberapa jamaah 

bahkan mengusulkan agar materi disediakan secara tertulis untuk 

dibagikan kepada jamaah, memungkinkan mereka untuk membacanya 

kembali di rumah. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya yang menggunakan metode deskripsi kualitatif dan fokus 

pada persepsi masyarakat, perbedaannya terletak pada objek penelitian. 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada persepsi masyarakat terhadap 

dakwah majelis ta’lim di Masjid Jami’ Al-Anwar, sementara penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada persepsi masyarakat 

terhadap aktivitas pajaula’. 

2. Penelitian oleh Nahdiat yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap 

Metode Dakwah Jamaah Tabligh Dikampung Cobbu Desa Bijinangka 

Kecamatan Sinjai Borong.”10 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

metode dakwah yang diterapkan oleh jamaah tabligh di Kampung Cobbu 

dianggap baik dan memberikan manfaat, seperti yang diungkapkan oleh 

Imam Desa Bijinangka, seorang warga Kampung Cobbu. Metode yang 

digunakan oleh jamaah tabligh dinilai efektif karena mereka melakukan 

kunjungan ke rumah warga tanpa rasa malu, dengan tujuan mengajak 

mereka ke masjid untuk menjalankan shalat berjamaah dan 

meningkatkan semangat warga untuk mengamalkan Pelajaran Islam 

 
10 Nahdiat, Persepsi masyarakat terhadap metode dakwah jamaah tabligh dikampung cobbu 

desa bijinangka kecamatan sinjai borong, (institute agama islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 

2018), h. 11  
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sesuai model yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Meski ada 

kemiripan dengan penelitian masa lalu yang juga menyelidiki persepsi 

masyarakat, namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan kesan masyarakat terhadap 

strategi dakwah majelis tabligh di Desa Cobbu, sedangkan penelaahan 

yang akan dilakukan oleh pencipta akan tertuju pada persepsi masyarakat 

terhadap aktivitas pajaula’. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rois yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Khuruj Yang di Lakukan Suami Tanpa Kerelaan Isteri 

(Studi Kasus di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota 

Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam khuruj, anggota 

Jamaah Tabligh tidak hanya berdakwah, tetapi juga setiap individu yang 

mereka temui dianggap sebagai tanggung jawab berdakwah. Bagi 

anggota Jamaah Tabligh, berdakwah dianggap sebagai kewajiban bagi 

setiap Muslim, tanpa memandang sejauh mana tingkat pengetahuan 

keagamaan yang dimiliki. Meskipun terdapat persamaan dengan 

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya 

lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap khuruj, sementara 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada bentuk-

bentuk aktivitas pajaula’. 

4.  Penelitian oleh Nurdin dengan judul “Respon Sosial Terhadap Eksekusi 

Khuruj Fisabilillah Dalam Pengembangan Dakwah Jamaah Tabligh Di 

Pemerintahan Gowa”. Berdasarkan temuan penelitian, anggota Jamaah 

Tabligh tidak hanya mengajar orang-orang yang mereka temui dalam 

khuruj tetapi juga berdakwah kepada mereka. dianggap sebagai tanggung 

jawab berdakwah. Bagi anggota Jamaah Tabligh, berdakwah dianggap 
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sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, tanpa memandang sejauh mana 

tingkat pengetahuan keagamaan yang dimiliki. Meskipun terdapat 

persamaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. 

Penelitian sebelumnya lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap 

khuruj, sementara Penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada 

bentuk aktivitas pajaula’. 

5. Skripsi yang di tulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Dampak Strategi 

Dakwah Silaturahmi Tabligh Terhadap Perluasan sholat Berjamaah 

anggotanya Di Kasomberang Daerah Paccinongang Pemerintahan Gowa”. 

StrategiPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Inti dari kajian ini 

adalah metode dan sistem yang digunakan Jamaah Tabligh untuk 

meningkatkan permohonan jamaah di kalangan individunya. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa prosedur Jamaah Tabligh pada dasarnya 

berdampak pada meningkatnya frekuensi pengaduan jamaah para 

anggotanya. Metodologi yang dilakukan meliputi tata cara Bil Hikma, 

Mau'idhah Hasanah, dan Wajadilhum Billati Hiya Ahsan. Sistem yang 

digunakan mencakup pertemuan harian dan minggu demi minggu. 

Khususnya sitesis Jaulah ta’limm, Istiqbal, Dzikir Wal-ibadah, Bayan dan 

Hikmat. Hal yang penting adalah bahwa penelitian yang dipimpin oleh 

para peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dan 

memusatkan perhatian pada sistem pertemuan Tabligh untuk 

menumbuhkan perhatian terhadap sholat jamaah. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Mengingat rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten 

Takalar. 

b.  Mengetahui respons masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ di Desa 

Lantang Kabupaten Takalar. 

2. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya sebagai 

data baru dalam meningkatkan basis informasi ilmu Sosiologi Agama yang 

berupa kajian tetang persepsi masyarakat terhadap aktivitas pajaula’  di 

Desa Lantang Kabupaten Takalar 

b. Secara Praktis, semoga Penelitian ini diharapkan kedepannya  dapat menjadi 

referensi pendidik, khususya masyarakat dalam merencanakan intervensi 

yang tepat terhadap persepsi masayarakat terhadap aktivitas pajaula’ di 

Desa Lantang Kabupaten Takalar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pengertian Persepsi Masyarakat  

1. Pengertian persepsi  masyarakat 

Salah satu teori yang menjunjung tinggi gagasan wawasan publik adalah 

teori sosiologi yang dikemukakan oleh Schmitt dan Schmitt. Teori  ini 

menyarankan bahwa wawasan adalah tegas aktivitas individu atau kelompok ketika 

berinteraksi dengan keadaan mereka saat ini. Proses kognitif persepsi, menurut teori 

sosiologi, melibatkan pengolahan informasi dari berbagai indera seperti melihat, 

mendengar, memahami, merasakan, dan mengalami situasi tertentu dengan cara 

yang unik. Hovlad menyatakan bahwa tiga variabel penting dalam menilai sikap 

baru adalah perhatian, pengertian, terlebih lagi pengakuan. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari diskusi ini adalah adanya pergeseran sikap terjadi jika stimulus yang 

diterima melebihi ekspektasi semula. 

Walgito mengatakan bahwa individu merespons objek persepsi dengan cara 

membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Sejak lahir, 

individu memiliki interaksi langsung dengan lingkungannya, mendapat perasaan 

dari luar dan dalam dirinya melalui reseptornya. Keberadaan objek yang dipersepsi, 

organ indera atau reseptor, dan adanya perhatian merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk menyadari persepsi. 

Persepsi dapat dianggap sebagai sudut pandang individu terhadap suatu 

permasalahan, menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena 

tersebut. Persepsi memainkan peran penting dalam penilaian individu terhadap 

suatu peristiwa, dan karena manusia adalah makhluk sosial, perbedaan persepsi 

menjadi hal yang lumrah terjadi.1 

 
1 Alo Liliweri, Komunikasi Antar Personal, (Jakarta: Kecana, 2015), h. 161 
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Menurut Triana, persepsi adalah sebuah siklus yang terjadi pada diri 

seseorang ketika menjawab keadaannya saat ini melalui kontemplasi dan sentimen, 

yang kemudian menjadi alasan untuk memikirkan cara berperilakunya. Persepsi  

juga dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap keadaannya saat ini 

yang dipengaruhi oleh karakter dan kualitas individu tersebut. Dengan asumsi objek 

penegasan seseorang berada dalam iklim dengan kualitas-kualitas positif, hal ini 

dapat berdampak pada kualitas-kualitas yang mempersepsikannya, baik secara 

aktual maupun mental. Dengan itu, hal ini dapat memberikan inspirasi untuk 

membentuk perilaku positif daerah terhadap iklim tersebut.2  

Dalam konteks ini, persepsi dapat dianggap sebagai suatu proses internal 

dalam diri individu yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang 

sesuatu yang didapat oleh indera dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sudut 

pandang seseorang akan mempengaruhi kesan yang muncul akibat interaksi  

tersebut. Penting untuk diingat bahwa jalannya hubungan sosial tidak dapat 

dipisahkan dari cara seseorang memandang orang lain, dan ini adalah poin utama 

dalam membingkai pemahaman Masyarakat secara keseluruhan3. persepsi 

masyarakat akan melahirkan penilaian terhadap sesuatu atau mentalitas suatu iklim 

dari pengalaman masa lalu. 

Pendapat Martono mengenai persepsi mencerminkan pandangan bahwa 

persepsi melibatkan cara pandang atau sebaliknya perspektif spesifik yang 

digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau fenomena. Dalam konteks 

ini, persepsi bukan hanya sekadar pengamatan, tetapi juga melibatkan sistem yang 

masuk akal, anggapan, nilai, dan pemikiran membentuk pandangan seseorang 

terhadap suatu situasi. Dengan demikian, persepsi tidak hanya mencerminkan 

 
2 Alek Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 

445 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi) Pusat Bahasa, 

Cetakan Pertama Edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1061 
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penerimaan informasi, tetapi juga interpretasi dan evaluasi yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tersebut. 

Pendapat Khaliq Syukhairi tentang persepsi mencerminkan pandangan 

bahwa penegasan awalnya muncul berdasarkan dorongan sentuhan, dan kemudian 

dibentuk dan didukung oleh pertemuan tunggal. Setiap orang mempunyai 

pengalamannya masing-masing, sehingga persepsi terhadap suatu objek dapat 

bervariasi antar individu. Dalam konteks ini, persepsi diartikan sebagai pandangan 

atau penafsiran seseorang terhadap objek yang ada di sekitarnya, yang melibatkan 

pengamatan dan pengalaman individu.4 

Beberapa rangkuman dari pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan 

bahwa dalam persepsi, meskipun stimulusnya sama, hasil persepsi dapat berbeda-

beda karena dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan berpikir, dan kerangka 

acuan individu. Terdapat teori utama, yaitu menurut teori persepsi konstruktif, 

orang secara aktif “mengkonstruksi” persepsinya dengan memilih rangsangan dan 

menggabungkan perasaan dengan ingatan, dan membentuk serta menguji hipotesis 

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Sesuai dengan teori persepsi konstruktif, proses persepsi melibatkan 

pembentukan hipotesis dan pengujian terhadap informasi berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang dimiliki individu. Dengan demikian, persepsi tidak hanya 

dipengaruhi oleh stimulus eksternal, tetapi juga oleh interpretasi dan konstruksi 

individu terhadap informasi tersebut. 

Teori-teori tersebut memberikan gambaran tentang berbagai tahapan dalam 

proses persepsi dan menekankan pentingnya stimulus sensorik. Fokus pada 

stimulus sensorik menunjukkan bahwa pemrosesan informasi dapat terjadi secara 

langsung dan sederhana. Oleh karena itu, pandangan persepsi langsung memainkan 

peran penting dalam memahami bagaimana individu mengalami dan merespons 

 
4 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Jakarta: Remaja Rosda Karya), h. 51 
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dunia di sekitarnya. Pentingnya teori-teori persepsi adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik cara individu membentuk pandangan 

dan interpretasi terhadap lingkungan mereka. Ini memberikan dasar untuk 

memahami perbedaan dalam persepsi antarindividu dan bagaimana informasi 

diproses oleh sistem persepsi manusia.5 

Pentingnya persepsi masyarakat adalah untuk memahami bagaimana 

kelompok tersebut mengartikan informasi dan menghadapi realitas di sekitarnya. 

Ini melibatkan pemahaman tentang norma sosial, budaya, dan identitas bersama 

yang membentuk pandangan kolektif. Dengan memahami persepsi masyarakat, kita 

dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dinamika sosial dan interaksi 

di antara anggota masyarakat. 

a. Faktor-aktor yang mempengarhui persepsi masyarakat  

Faktor yang memengaruhi persepsi memang dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dalam mencakup 

sudut pandang seperti sentimen, pertemuan, keterampilan berpikir, inspirasi, dan 

referensi tunggal. Sedangkan unsur luarnya meliputi lingkungan atau keadaan 

ekologis yang menjadi tempat terjadinya persepsi. Tingkatkan kejelasan 

memainkan peran penting dalam proses persepsi. Jika stimulus berwujud dan 

bervariasi, ketepatan kebijaksanaan  tergantung pada sesorang yang mengalami 

persepsi karena benda yang dilihat tidak berusaha mempengaruhi wawasannya. 

Artinya, pengalaman individu, kerangka acuan, dan kemampuan berpikir mereka 

akan memainkan peran kunci dalam bagaimana mereka mempersepsikan stimulus 

tersebut.6 

Persepsi masyarakat terhadap aktivitas pajaula' di Desa Lantang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks. Persepsi individu membentuk pandangan 

 
5 Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 167 
6 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 101 
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terhadap aktivitas tersebut, dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai-nilai, 

keyakinan, dan keadaan emosional mereka. Objek atau kegiatan yang diamati juga 

memainkan peran penting; karakteristiknya, hubungan dengan objek lain, dan 

konteks keseluruhannya dapat memengaruhi cara masyarakat mempersepsikan 

aktivitas pajaula'. Selain itu, situasi atau konteks lingkungan, termasuk waktu, 

tempat, dan kondisi lingkungan, juga berperan dalam membentuk persepsi 

masyarakat. Kompleksitas interaksi antara elemen-elemen ini dapat memberi 

pemahaman lebih akurat tentang ragam pandangan masyarakat terhadap aktivitas 

dakwah di Desa Lantang. 

Berbagai variabel yang mempengaruhi kondisi di sekitar jaringan 

lingkungan mencakup pandangan masyarakat terhadap peraturan, masalah sosial 

dan keuangan. Menurut Sunyoto dan Burhanudin, persepsi merupakan sebuah sudut 

pandang penting dalam berbagai tingkatan tindakan, karena pendekatan-

pendekatan tertentu dalam bertindak lebih mengandalkan kesan mereka terhadap 

realitas masa kini, bukan pada realitas itu sendiri. Banyak elemen yang 

mempengaruhi persepsi individu terhadap suatu stimulus, seperti latar belakang 

sosial, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing individu.7 

Sebagaimana dikemukakan oleh Walgito, ciri-ciri faktor individu dan sosial 

yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang antara lain: a) Faktor internal yang 

mempengaruhi pendapat atau tanggapan: Mentalitas, karakter, inspirasi, minat, 

pertemuan sebelumnya dan harapan individu. b) Faktor situasional: waktu, kondisi 

kerja, atau kondisi sosial. c) Unsur-unsur dalam artikel atau sasaran: keanehan, 

perkembangan yang baik, ukuran, landasan, kedekatan, dan keterbandingan. Secara 

umum, wawasan publik merupakan siklus yang dimulai dengan mendapatkan data 

melalui perasaan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut satu sama lain 

kemudian diperoleh melalui siklus pengumpulan pergaulan, sehingga 

 
7 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h. 101 
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menghasilkan suatu pemahaman baru dalam individu terhadap informasi yang 

diterima  di lingkungannya.8 

b. Unsur-unsur persepsi  

  Persepsi  mencakup beberapa komponen yang memahami bagaimana suatu 

pandangan  terjadi, dan komponen ini menggabungkan reaksi cepat dan langsung 

dari lima kemampuan terhadap peningkatan dasar. Reseptor tersebut berfungsi 

untuk mendapatkan peningkatan, antara lain kemampuan mengenali, melihat, 

merasakan, dan menguraikan. 

  Menurut Wilson, persepsi dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar (eksternal) 

dan dari dalam (internal). Unsur eksternal melibatkan faktor-faktor seperti 

Concreteness, yang mencakup kemudahan persepsi objek konkret dibandingkan 

dengan gagasan abstrak. Novelty, atau unsur kebaruan, memunculkan minat dan 

respons persepsi lebih tinggi terhadap hal-hal baru dibandingkan dengan yang 

sudah umum. Velocity, atau kecepatan gerakan, dapat merangsang efek persepsi, di 

mana gerakan yang cepat lebih menarik perhatian dibandingkan gerakan yang 

lambat. Conditioned Stimuli melibatkan respons terhadap stimulus tertentu yang 

telah dikondisikan sebelumnya, seperti bel pintu atau deringan telepon. 

  Di sisi lain, unsur internal melibatkan faktor-faktor yang berasal dari dalam 

individu. Motivasi memainkan peran penting, di mana tingkat kelelahan atau 

dorongan untuk istirahat dapat memengaruhi respons persepsi. Interest, atau 

ketertarikan terhadap suatu hal, cenderung menarik perhatian dan memengaruhi 

cara sesuatu dipersepsikan. Need, atau kebutuhan individu, dapat menjadi fokus 

utama dalam proses persepsi. Assumptions, atau asumsi dan prasangka individu, 

juga dapat memengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman dan interpretasi 

subjektifnya terhadap dunia sekitarnya. 

Astuti menyebutkan bahwa unsur-unsur persepsi adalah sebagai berikut: 

 
8 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h. 101 
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a. Pengamatan adalah fungsi pengenalan di mana individu merasakan 

objek nyata melalui kontak langsung dengan sistem inderanya. 

b. Pandangan melibatkan proses mengumpulkan berbagai kesimpulan 

dan pertimbangan tentang suatu artikel melalui data dan 

korespondensi. 

c. Opini adalah interaksi individu yang sistematis dan konsisten untuk 

memberikan penilaian terhadap suatu objek. 

Dengan demikian unsu persepsi tersebut merupakan persepsi dan cara 

pandang masyarakat dimana seseorang memperhatikan suatu benda melalui kontak 

langsung, data dan surat menyurat. 

c. Proses terjadinya persepsi  

Persepsi melibatkan proses internal individu untuk memahami dan 

mengevaluasi sejauh mana pemahaman terhadap orang lain. Kepekaan terhadap 

lingkungan sekitar muncul dalam proses ini, dan cara pandang seseorang akan 

membentuk kesan dari persepsi tersebut. Interaksi antarindividu tak terlepas sesuai 

dengan sudut pandang atau kesan setiap orang terhadap orang lain, sehingga 

terjadilah apa yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan publik kemudian 

memberikan evaluasi terhadap cara pandang, perilaku, dan aktivitas individu dalam 

kaitannya dengan kehidupan masyarakat.9 

  Beberapa proses terbentuknya persepsi menurut Thoha sebagai berikut: 

1. Stimulus atau rangsangan 

  Cara paling umum untuk menyusun persepsi di awal adalah ketika 

seseorang dihadapkan pada peningkatan atau perasaan yang ada dalam keadaannya 

saat ini. 

 

 

 
9 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, h. 101 
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2. Registrasi 

  Proses interaksi adalah kekhasan nyata yang mencakup pendeteksian dan 

mengharuskan seseorang untuk mendapatkan data melalui lima pendeteksiannya. 

Orang dapat melihat dan memperhatikan data yang dikirimkan kepada mereka, dan 

kemudian mendaftarkan data tersebut. Proses ini melibatkan interaksi antara indra 

penglihatan dan pendengaran, di mana individu mengenali dan memproses 

informasi yang diterima dari lingkungannya. Registrasi merupakan langkah awal 

dalam proses persepsi, di mana stimulus eksternal diubah menjadi informasi yang 

dapat dipahami oleh individu. 

3. Interprestasi 

Proses kognitif dari persepsi mencakup tahap interpretasi, di mana individu 

memberikan makna pada peningkatan yang didapatnya. Sistem pemahaman ini 

dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti kedalaman informasi, inspirasi, dan karakter 

seseorang. Fase siklus wawasan meliputi mendapatkan peningkatan, memilih, 

memilah, menguraikan, mengonfirmasi, dan menjawab peningkatan. Siklusnya 

dimulai dengan penangkapan nyata terhadap objek pandangan terang, dan dari sini 

terbentuklah kearifan. Tahapan ini menunjukkan kompleksitas dan beragamnya 

proses yang terlibat dalam cara individu mengenali, memahami, dan merespons 

terhadap stimulus dari lingkungannya. 

Menurut Walgito ada dua jenis proses persepsi yaitu: 

a) Proses fisik merupakan langkah awal proses persepsi, yang dimulai dengan 

reseptor merasakan dan menghasilkan suatu stimulus. Setelah itu, 

rangsangan tersebut diproses di pusat kesadaran atau di saraf sensorik otak. 

Metode ini mencakup aspek fisik yang melibatkan respons sensorik 

terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. 

b) proses psikologis terjadi sebagai tahap selanjutnya dari proses persepsi. 

Penanganan informasi pada saraf berwujud otak besar akan membuat 
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reseptor menjadi sadar terhadap apa yang dilihat, didengar atau dihubungi. 

Tahap ini melibatkan proses mental dan kognitif yang membentuk 

pemahaman dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima. Proses 

psikologis ini mencerminkan bagaimana individu memberikan makna dan 

merespons terhadap informasi yang berhasil melewati lima deteksinya. 

Persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa tahapan. Tahap 

pertama adalah stimulus atau rangsangan, di mana individu menerima informasi 

secara langsung dari lingkungan sekitarnya. Rangsangan ini dapat berasal dari indra 

penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya. Tahap ini menciptakan situasi 

di mana individu akan merespons terhadap informasi yang diterimanya. 

d. Indikator persepsi masyarakat  

 Walgito menyatakan bahwa indikator persepsi masyarakat melibatkan 

beberapa elemen yang mencerminkan bagaimana masyarakat memberikan 

penilaian atau pandangan terhadap suatu fenomena atau kejadian. Beberapa 

indikator persepsi masyarakat yang dapat diidentifikasi meliputi: 

a) Perhatian adalah fokus psikis yang mengarah pada suatu objek, baik berasal 

dari internal maupun eksternal individu. Pendapat Supardi menyatakan 

bahwa perhatian terhadap lingkungan berkontribusi pada pelestarian 

lingkungan hidup. Ini dapat dilakukan dengan cara menjaga, mengelola, 

memulihkan, dan merawat lingkungan. Persepsi masyarakat terhadap aspek 

sosial dan ekonomi juga memiliki dampak signifikan pada lingkungan 

masyarakat setempat. Persepsi ini membentuk pola perilaku dan tindakan 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

b) Pemahaman mencakup kemampuan individu untuk menafsirkan, 

menerjemahkan, dan mengartikan pengetahuan sesuai dengan 

pandangannya sendiri. Mangku dan Yuliarti menyoroti pemahaman 

terhadap hukum, di mana pemahaman ini tercermin dalam perilaku patuh 
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atau tidak patuh terhadap hukum. Pemahaman Sikap terhadap hukum 

muncul melalui siklus mental, dimana masyarakat memahami perbedaan 

perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh undang-undang. 

  Tanda-tanda persepsi masyarakat dapat dibedakan melalui obyek-obyek 

yang menyebabkan perbaikan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

yang tidak disetujui. Siklus ini meliputi pemanfaatan organ peraba seperti mata, 

telinga, hidung, kulit, mulut, otak dan jantung oleh pionir daerah setempat. Sistem 

saraf seorang figur publik memproses stimulus secara sadar, sehingga 

menghasilkan perhatian terfokus pada aktivitas tersebut. 

B. Pengertian Masyarakat  

Kata "masyarakat" Berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak”, yang 

artinya suatu perkumpulan yang membentuk kerangka semi tertutup atau terbuka.10 

Masyarakat didefinisikan sebagai wadah dari segala hubungan sosial yang terdiri 

dari berbagai kolektivitas dan kelompok, yang setiap satunya terbagi menjadi 

kelompok yang lebih kecil atau subkelompok.11 Masyarakat terdiri dari orang-

orang yang berinteraksi dan bergantung satu sama lain atau apa yang dikenal 

sebagai zoon politicon. Istilah masyarakat mengacu pada kehidupan bersama 

manusia dalam satu tempat dengan ikatan aturan tertentu, di mana anggotanya 

memiliki hubungan yang setara dan nyaman satu sama lain, pada akhirnya 

masyarakat menggabungkan pertemuan orang-orang yang tinggal masing-masing 

di satu wilayah keterkaitan yang erat dan saling berinteraksi.12 Sebagaimana 

dikemukakan oleh Hasan Sadily, masyarakat adalah “suatu kesatuan yang 

senantiasa berubah, yang hidup berdasarkan siklus masyarakat yang mendorong 

 
10 WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1994), h. 86 
11 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 96 
12 WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1994), h. 27 
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terjadinya siklus tersebut”.13 Sedangkan menurut Plato masyarakat ialah 

“merupakan refleksi dari manusia perorangan”. 

Suatau Masyarakat akan mengalami kekacauan, seperti halnya orang yang 

mengandalkan keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga komponen, yaitu nafsu, 

tenaga, dan pengetahuan.14 

Masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia dan 

memainkan peran yang signifikan dalam membentuk berbagai bagian kehidupan 

dan perilaku orang-orang yang penting bagi masyarakat itu. Masyarakat memiliki 

kualitas permintaan kehidupan sehari-hari, standar dan adat istidat diikuti bersama 

oleh anggotanya. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat mengalami 

pertumbuhan dan modernisasi yang membentuk identitasnya sendiri. Norma-norma 

dan adat istiadat dalam masyarakat menciptakan kerangka aturan yang 

membimbing perilaku individu, dan interaksi antaranggota masyarakat memainkan 

peran penting dalam membentuk kepribadian dan nilai-nilai sosial.  

a. Masyarakat sederhana  

Masyarakat sederhana memiliki lingkungan yang pola pembagiannya 

cenderung didasarkan pada jenis kelamin. Dalam masyarakat ini, pembagian kerja 

tidak selalu terungkap dengan jelas dan sering kali mengikuti pola kehidupan dan 

perekonomian yang belum terstruktur dengan baik. Kontras dalam pekerjaan di 

antara orang-orang mungkin lebih menonjol, dan adanya spesialisasi pekerjaan 

belum terlihat secara signifikan.  

b. Masyarakat maju atau modern 

Masyarakat maju atau modern menunjukkan keberagaman kelompok sosial 

yang lebih kompleks. Dikenal juga sebagai kelompok organisasi masyarakat, 

 
13 Hasan Sadily, Yunus  Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 

1993), h. 50 
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 29 
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berbagai kelompok ini mengembangkan dan membina mengingat kebutuhan dan 

tujuan eksplisit yang ingin dicapai. Asosiasi daerah setempat dapat menciptakan 

skala yang lebih luas, baik itu di tingkat nasional, regional, maupun internasional.  

Masyarakat maju dapat dibagi menjadi masyarakat non-modern dan 

masyarkat modern. 

a. Masyarakat non industri 

Dalam tubuh kelompok resmi, seringkali terbentuk kelompok tak resmi 

yang terdiri atas beberapa individu atau keluarga. Kelompok tak resmi ini muncul 

secara tidak terstruktur dan lebih bersifat informal. Anggotanya mungkin berasal 

dari sejumlah individu atau keluarga yang memiliki keterkaitan yang erat. Interaksi 

di dalam kelompok ini cenderung lebih mendalam karena individu mempunyai 

landasan perjumpaan, nasib yang sebanding, dan perspektif yang sama.15 

b. Masyarakat industri 

  Durkheim menggunakan variasi kerja sebagai dasar untuk mengklasifikasi 

masyarakat, dengan fokus utama pada dua tingkat klasifikasi: sederhana dan 

kompleks. Konsep ini berkaitan dengan perkembangan dan evolusi masyarakat 

seiring waktu. Dalam pandangannya, pertumbuhan industri membawa dampak 

besar terhadap struktur sosial.16 

  Seperti yang ditunjukkan oleh Emile Durkheim, masyarakat adalah realitas 

yang bebas dan obyektif, tidak peduli apa pun orang yang menjadi individunya. Ia 

memandang masyarakat sebagai suatu elemen agregat yang mempunyai realitas dan 

kualitas tersendiri.  

Komponen-komponen tersebut adalah: 

1.  Masyarakat adalah individu-individu yang hidup masing-masing 

 
15 Abu Ahmad, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 99 
16 Ahmadi,Ilmu Sosial Dasar, h. 100 
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2. Bercampur untuk jangka waktu yang sangat lama 

3. Mereka memahami bahwa mereka adalah satu kesatuan 

4. Mereka membentuk cara hidup bersama.17 

C. Pengertian Aktivitas 

  Sesuai dengan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “aktivitas” diartikan 

sebagai kegairahan, berbagai macam kegiatan, kesibukan, atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh setiap bagian dari suatu perkumpulan atau lembaga.18 

  Seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Ilmu Pengetahuan , 

tindakan ditandai dengan menindaklanjuti diri dari kehadiran atau hewan apa pun 

yang membuat atau menciptakan sesuatu. Dalam situasi khusus ini, gerakan 

menunjukkan hubungan luar biasa manusia dengan lingkungan sekitarnya. Manusia 

berinteraksi dengan alam dan memanfaatkannya melalui berbagai tindakan atau 

aktivitas.  

 Menurut Samuel Soeltoe, Aktivitas bukan sekadar aktivitas, mereka juga 

berupaya memenuhi kebutuhan. Dengan cara ini, tindakan mencerminkan upaya 

manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya, menghasilkan sesuatu, dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya.19  Benar, kebutuhan untuk menuntut ilmu dan 

menjadi pintar adalah salah satu kebutuhan intelektual manusia. Proses memenuhi 

kebutuhan ini melibatkan berbagai aktivitas, seperti bersekolah, pergi ke jamaah 

atau tempat mencari informasi, membaca buku, berdiskusi, dan terlibat dalam 

berbagai aktivitas yang mendukung pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Sriyono “Gerakan adalah setiap perbuatan 

yang dilakukan baik secara sungguh-sungguh maupun mendalam”. 

 
17 http//id.wikipedia.org/wiki/Portal:Masyarakat/ Diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 
18 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004), cet.ke- 3, h. 17 
19 Samuel Soeltoe, Psikologi Pendidikan II, (Jakarta: FEUI. 1982), h. 52 
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Berdasarkan hipotesis di atas, maka gerak dapat dicirikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam. Kesehatan sebenarnya 

adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas sehari-hari secara efektif 

tanpa merasa lelah, sedangkan kebaruan yang mendalam dikaitkan dengan 

kebutuhan mental manusia melibatkan aspek jiwa yang paling dalam. 

Anton Mulyono mendefinisikan aktivitas sebagai latihan atau animasi, 

menggabungkan semua yang dicapai baik secara aktual maupun tidak nyata. 

Aktivitas dapat mencakup kebutuhan yang dapat dirasakan dan diraba secara fisik, 

seperti rumah dan jembatan, serta kebutuhan non-fisik yang dapat dirasakan tetapi 

tidak dapat diraba, seperti kenyamanan dan keamanan. 

Dengan demikian, aktivitas mencakup berbagai kegiatan yang memenuhi 

kebutuhan manusia baik dari segi fisik maupun psikologis. Definisi tersebut 

menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap aktivitas sebagai bagian 

integral dari kehidupan manusia. 

D. Pengertian Pajaula’ 

 Pajaula’ dalam  Bahasa Indonesia adalah sseorang yang melakukan 

aktivitas silaturahmi dengan cara mengunjungi rumah warga. Secara literasi, 

pajaula’ berasal dari dua kata, yaitu pa (orang-orang yang melakukan suatu 

aktivitas) dan jaula’ (silaturahmi). Masyarakat di Desa Lantang mendefinisikan 

pajaula’ sebagai sekelompok ulama yang datang kekampung untuk melakukan 

aktivitas dakwah. Pajaula' ini terkait dengan konsep jama'ah tabligh di mana 

individu secara sukarela mengambil waktu untuk mendalami ajaran agama dan 

meningkatkan kualitas spiritualitasnya.20 

 Pentingnya agama dalam kehidupan manusia adalah anugerah terbaik dan 

sumber keridhaan Allah. Mengamalkan agama dengan sempurna dipandang 

 
20 Abdul Ahmad As-Sirbuny, Kupas Tuntas Jama’ah Tabligh, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 

2012), h. 147 
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sebagai cara terbaik untuk memperoleh keridhaan Allah. Allah SWT telah 

mengutus para nabi untuk memberi arahan dan memberikan petunjuk kepada 

manusia agar mereka dapat menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Ketaqwaan 

seorang mukmin kepada Allah dan keimanannya terlihat jelas dari perjuangan dan 

pengorbanannya demi agamanya. Dengan mengabdikan diri pada agama, seseorang 

diharapkan dapat mencapai ridha Allah dan mengarungi kehidupan dengan 

petunjuk-Nya.21 

Pajaula' keluar mengajar dipandang sebagai zakat waktu. Begitulah 

hubungannya jika seseorang telah mencapai nishab (batas tertentu), maka ia wajib 

memanfaatkan kesempatannya untuk mengajar atau mengabdikan kesempatannya 

untuk kepentingan yang kuat dan berjuang di jalan Allah. Nishab waktu dihitung 

dengan menggunakan rincian waktu tertentu, seperti 1,5 jam per hari, 3 hari per 

bulan, 40 hari per tahun, dan, jika memungkinkan, 4 bulan seumur hidup. Konsep 

zakat waktu ini mencerminkan komitmen untuk memberikan sebagian waktu yang 

dimiliki seseorang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada agama.22 

Gerakan sosial Islam Indonesia dicirikan oleh penerimaan terhadap 

pluralism Masyarakat dan kekuatan-kekuatan Islam tidak lagi terjebak pada nilai-

nilai esklusif yang selama ini diyakini sebagai sebuah nilai yang harus dipaksakan 

kepada komunitas lainnya. Sifat memaksakan norma-norma gerakan keagamaan 

dalam  kehudupan sosial kemasyarakatan tidak menjadi dominan bagi gerakan 

Islam, seacara umum gerakan Islam bekerja pada ranah Masyarakat yang 

berorientasi pada pemberdayaan, misi kenabian diterjemahkan dalam aktivitas 

sosialnya.23 

 
21 Abdul Ahmad As-Sirbuny, Kupas Tuntas Jama’ah Tabligh, 2012), h. 148 
22 Husaein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LKIS,2001), h. 121 
23 Wahyuni, Gerakan Sosial Islam (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 53 
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Jama'ah Tabligh adalah gerakan keagamaan tradisional yang  

berkembangan ketat  yang dimulai dan diciptakan di India. Maulana Muhammad 

Ilyas Kandahlawi dan Maulana Ismail al-Kandahlawi mendirikan organisasi ini di 

Mewat, India, pada tahun 1926. Sejak didirikan, Jama'ah Tabligh telah berkembang 

pesat dan menyebar ke berbagai wilayah di planet ini, termasuk Indonesia.24 Pada 

sekitar tahun 1920-an, Maulana Ilyas melihat pelajaran agama Islam mulai 

ditinggalkan dan dicampur dengan berbagai dosa di mata masyarakat. Ungkapan 

“Tablighi Jama’ah” tidak bermula dari perkumpulan sebenarnya, namun muncul 

akibat latihan dakwah langsung mereka, sehingga dikenal dengan sebutan Jama’ah 

Tabligh. Pertemuan ini menegaskan bahwa mereka bukanlah sebuah pertemuan 

atau perkumpulan, melainkan sebuah pengembangan umat Islam yang diharapkan 

dapat menjadikan setiap umat Islam menjadi ahli agama secara maksimal dan 

menjauhi perjuangan yang bersifat partisan. Gerakan ini lebih fokus pada 

penyadaran dan pembangunan spiritual umat Islam.25 

Jama'ah Tabligh menonjolkan setiap pihak untuk menginvestasikan sedikit 

tenaga yang bertekad menyampaikan dan menyebarkan hikmah dakwah. Mereka 

memberdayakan penyampaian dakwah dengan menunjukkan etika yang agung, 

penampilan yang rendah hati, dan berusaha untuk tidak terjebak dalam kerangka 

berpikir yang bersifat khilafiyah (debat) atau politis.26 Jama'ah Tabligh 

melaksanakan kegiatan dakwahnya dengan semangat persaudaraan dan akhlak 

yang baik dengan menggunakan metode dakwah simpatik. Mereka melatih diri 

dengan mengorbankan waktu, harta, dan kesempatan untuk keluar mengajar di jalan 

Allah, suatu pelatihan yang sering disebut dengan khuruj fisabilillah. 

 
24Umdatul Hasanah, “Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat” Indo 

Islamika, Vol 4, No 1, Januari-Juli 2014, h.22 
25 Mhd Afdhalul Iman ,”Kontruksi Makna Khuruj Fisabilillah bagi Anggota Jama’ah Tabligh 

Kota Pekanbari”, Jam Fisip, Vol 4, No. 1, Februari 2017, h. 3 
26 Umdatul Hasanah, Vol 4, No 1, Januarari-Juli 2014, h. 23 
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Khuruj fisabilillah adalah pengembangan dakwah yang meliputi 

pengorbanan waktu, harta dan diri di jalan Allah. Dalam situasi ini, anggota Jama'ah 

Tabligh bepergian, berpartisipasi dalam pertemuan sosial, dan berdakwah di 

masjid. Gerakan ini dianggap sebagai usaha untuk menyebarkan ajaran Islam dan 

memperkuat ukhuwah di antara umat Muslim. 

Khuruj fisabilillah menjadi suatu bentuk pembentukan yang melibatkan 

aspek jasmani dan rohani. Aspek jasmani berkaitan dengan penghidupan kembali 

melakukan gerak bersama dalam suatu perkumpulan yang dimulai dari satu tempat 

kemudian ke tempat berikutnya untuk menyebarkan petunjuk yang dibawa oleh 

kurir Allah. Sebaliknya, aspek spiritual memerlukan penguatan emosi, seperti 

menghidupkan kembali praktik mengorbankan nyawa demi kehendak Tuhan. 

Dengan demikian, khuruj fisabilillah menjadi cara bagi anggota Jama'ah Tabligh 

untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebarkan ajaran Islam dengan 

semangat ukhuwah yang tinggi. 

E. Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead) 

 Teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead 

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, meskipun terdapat 

beberapa kesamaan konsep, seperti pandangan bahwa organisme hidup mengalami 

perubahan secara terus menerus. Mead lebih fokus pada pemahaman terhadap 

interaksi sosial dan konsep diri dalam masyarakat. 

Mead memandang jiwa manusia sebagai sesuatu yang muncul melalui 

kolaborasi sosial. Ia menepis anggapan bahwa kontemplasi adalah konsekuensi dari 

diskusi batin seseorang dengan dirinya sendiri. Menurut Mead, pertimbangan 

muncul dan berkembang melalui siklus persahabatan, dan siklus sosial memainkan 

peran penting dalam membentuk jiwa manusia. 

Pandangan Mead tentang diri (self) sangat terkait dengan konsep interaksi 

sosial. Bagi Mead, diri adalah kemampuan untuk menganggap diri sendiri sebagai 



29 

 

 

 

sebuah benda dan sebagai subjek. Melalui hubungan dan aktivitas sosial, seseorang 

tumbuh sebagai pribadi. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir belum memiliki 

konsep diri, tetapi melalui interaksi dan komunikasi sosial, diri mulai terbentuk. 

Mead juga mengemukakan bahwa diri memiliki hubungan dialektis dengan pikiran, 

di mana keduanya saling memengaruhi dan berkembang secara bersamaan melalui 

interaksi sosial.  

  Mead juga menawarkan pandangan mengenai masyarakat bahwa siklus 

sosial tidak pernah berhenti, yang terjadi sebelum otak dan diri. Masyarakat sangat 

penting untuk perkembangan dan kemajuan otak dan diri. Masyarakat berkembang 

menjadi kumpulan respons terorganisir yang berdampak pada pertumbuhan 

pribadi.27 

Penelitian yang berjudul persepsi masyarakat terhadapat aktivitas pajaula’  

di Desa Lantang Kabupaten Takalar, menggunakan teori  interaksionsisme sosial 

untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pajaula’  di Desa  

Lantang Kabupaten Takalar, sehingga peneliti dapat mengetahui respons 

masyarakat dengan adanya kegiatan yang dilakukan pajaula’ di Desa Lantang 

Kabupaten Takalar. 

 

 
27 http://www.gramedia.com/Literasi/Teori-Interaksi-Simbolik/ Diakses pada tanggal 13 

Mei 2023 

http://www.gramedia.com/Literasi/Teori-Interaksi-Simbolik/
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menginterpretasi objek 

penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini akan meneliti perspektif dan 

pemahaman individu dalam konteks ilmiah, dengan tujuan menjelaskan bagaimana 

individu memaknai dunia sosial melalui hasil interaksi sosialnya. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran langsung 

mengenai persepsi masyarakat terhadap aktivitas pajaula' di Desa Lantang, 

Kabupaten Takalar. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang bagaimana masyarakat melihat dan menginterpretasikan kegiatan pajaula' 

serta dampaknya dalam konteks sosial mereka. 

2. Jenis Lokasi Penelitian  

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Lantang, Kabupaten Takalar, 

dipotongkan karena dianggap sebagai tempat yang relevan dan strategis untuk 

menyelidiki aktivitas pajaula'. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

Desa Lantang merupakan lokasi di mana kelompok pajaula' melakukan 

kegiatannya. 

B. Pedekatan Penelitian 

 Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

metode pendekatan yang menekankan pemahaman terhadap tatanan kehidupan 

bersama dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

memeriksa dan menyelidiki ikatan-ikatan sosial antar manusia yang mempengaruhi 
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kehidupan sehari-hari mereka.1 Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui 

serta memahami persepsi masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ di Desa Lantang 

Kabupaten Takalar. 

C. Sumber Data 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua sumber data 

sebagai berikut:2 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber informasi langsung dari sumbernya yang 

akan diajak berkonsultasi dan dicatat terlebih dahulu.3 Data primer didapatkan 

melalui wawancara dengan informan yang telah terpilih sebagai informan di Desa 

Lantang. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara serta obsevasi. 

2. Data Sekunder 

  Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber informasi tidak 

langsung yang berasal dari penelitian atau informasi yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dalam eksplorasi ini, informasi tambahan dapat diperoleh dari 

penulisan buku-buku yang relevan dengan hipotesis yang digunakan, seperti 

kebijaksanaan, masyarakat dan spekulasi tindakan. Untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap fenomena yang diselidiki, data sekunder ini akan digunakan 

untuk mendukung atau melengkapi data primer yang dikumpulkan di lapangan. 

D. Teknik Penentuan Informan  

Strategi penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan 

memanfaatkan prosedur Purposive Sampling, yaitu metode pemeriksaan yang 

 
1 M. Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin Univetsity Press, 2014), h. 13 
2 Lexy Moleong, Metode Pelitian Pendidikan alitatif R&D (Bandung:Alfabeta,2006), h. 253 
3 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 308 
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bergantung pada sasaran tertentu. Informan pada penelitian ini dipilih karena 

dianggap akurat terkait yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah:  

5 masyarakat, 2 pajaula’, 1 tokoh agama, 1 mantan Kepala Desa  dan 1 Kepala 

Desa. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat 

terhadap aktivitas pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar. Teknik penentuan 

informan dilakukan dengan sengaja bedasarkan keyakinan dari peneliti tentang 

pengetahuan informan tentang topik yang dibicarakan.4 

E. Metode Pengumpulan Data 

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

yang berbeda-beda, yaitu pertemuan dan persepsi tertentu. Ketiga strategi ini 

digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang saling membantu dan 

melengkapi. 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi adalah suatu metode di mana peneliti 

mengamati dan mencatat secara langsung fenomena atau perilaku yang terjadi tanpa 

menggunakan alat bantu atau instrumen standar.5 Observasi adalah kegiatan 

yangdilakukan untuk menangani objek yang bertujuan untuk merasakan dan 

mencari tahu informasi tentang suatu kekhasan. Dalam siklus persepsi, analis 

memanfaatkan kemampuan, seperti penglihatan atau pendengaran, untuk 

memperhatikan dan mencatat perilaku atau peristiwa yang terjadi.6 

2. Wawancara   

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi yang 

mencakup komunikasi langsung antara penanya dan responden atau informan. 

 
4 Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian 

Sosial,(Cet.II;Jakarta:PT Bumi Aksara,2009), h. 52-69 
5 Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor:Ghalia Indonesia, Cet. Ke 6,2005),h. 175 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003),h. 272 
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Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada sumber 

informasi untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai objek penelitian. 

Proses ini dapat berbentuk percakapan tatap muka di mana pewawancara dan 

informan saling berkomunikasi.7 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi berkenaan dengan hal-hal 

yang akan diselidiki dan selanjutnya dihubungkan dengan objek eksplorasi. 

Penulis memanfaatkan informasi dari buku, web, foto, dll. 

F. Instrument  Penelitian  

 

  Instrumen utama dalam penelitian ini peneliti sendiri, yang berperan sebagai 

pengumpul informasi dan mediator data. Sebagai alat, digunakan kertas, pensil dan 

pulpen untuk mencatat hasil persepsi dan pertemuan. Merekam perangkat keras dan 

kamera mungkin juga digunakan, bergantung pada kebutuhan, untuk merekam data 

secara audiovisual. Komputer dan perangkat lunak diimplementasikan untuk 

mengolah dan menganalisis data dengan lebih efisien. Selain itu, instrumen berupa 

pedoman wawancara dan pedoman pengamatan digunakan sebagai panduan dalam 

proses pengumpulan data, membantu peneliti memastikan bahwa setiap langkah 

sesuai target eksplorasi dan pertanyaan yang telah ditetapkan. keberhasilan 

penelitian sangat tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan, yang 

memainkan peran penting dalam menjamin validitas, reliabilitas, dan keakuratan 

data yang diperoleh. 

 
7 A Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 172 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Prosedur pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik subjektif yang jelas. Data observasi, wawancara, dokumentasi, dan informan 

diolah dengan cermat. Penyelidikan informasi dilakukan secara menyeluruh, 

termasuk langkah-langkah pasti untuk memahami, menyimpulkan dan memilih 

sudut pandang yang dianggap penting sehubungan dengan permasalahan yang 

dipelajari di lokasi penelitian. Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan 

dalam eksplorasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu proses penting dalam penelitian, yang 

mencakup perangkuman, pengiktisaran, dan penyeleksian data yang terkumpul. 

Tujuannya adalah untuk mengategorikan, memfokuskan, dan menyusun data 

sehingga dapat dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.8 Proses ini 

memungkinkan penyederhanaan data mentah yang telah dikumpulkan, disusun, dan 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk dipahami dan 

diamati. Dengan mereduksi data, peneliti dapat menghasilkan analisis yang 

mendalam dan verifikasi terhadap kesimpulan akhir dari penelitian, memastikan 

keandalan dan relevansi informasi yang diperoleh.9 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan langkah penting setelah proses reduksi, di mana 

informasi yang telah diperoleh dari data yang terkumpul diuraikan dengan 

menggunakan berbagai bentuk, seperti uraian singkat, tabel, dan format lainnya. 

Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat mengkomunikasikan hasil 

 
8Sanapiah Faisal. Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo 

Parsada,2001),Cet Ke-5, h.258 
9Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2001), h.193 
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reduksi data kepada pembaca atau pihak yang berkepentingan dengan cara yang 

jelas dan terstruktur. 

3. Penarikan kesimpulan  

Peneliti harus merumuskan pandangan atau kesimpulan yang didukung oleh 

bukti data yang kuat dan konsisten ketika mengambil kesimpulan dalam analisis 

data kualitatif. Pencapaian keputusan merupakan tahapan penting dalam 

pemeriksaan informasi subjektif, dimana spesialis harus merencanakan pandangan 

atau tujuan yang didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diandalkan dari informasi 

tersebut. yang telah dikumpulkan. Proses ini memerlukan kemampuan peneliti 

untuk menginterpretasi data secara mendalam, mengaitkan temuan-temuan dengan 

konsep-konsep yang relevan, dan menjawab rumusan masalah penelitian.10  

Cara paling umum untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi dalam 

eksplorasi subjektif melibatkan diskusi dan eksplorasi mendalam terhadap subjek 

penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk merinci temuan dari pengamatan dan 

wawancara, diungkapkan melalui catatan kualitatif misalnya catatan lapangan, 

catatan individual, catatan sistemis, dan catatan hipotetis. 

 

 
10 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta,2005), h. 89 



 

 

36 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Georafis Kabupaten Takalar 

  Kabupaten  Takalar adalah sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Ibukotanya terletak di Pattalassang, Kota Takalar, yang terdiri dari 

sembilan kecamatan, yaitu Pattallasang, Polongbangkeng Selatan, 

Polongbangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, 

Mappakasunggu, Manggarabombang, Sanrobone. Pemerintahan Takalar memiliki 

luas wilayah 566,51 km2 dan berpenduduk sekitar 250.000 jiwa. 

  Secara geologis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Daerah 

Sulawesi Selatan dengan jarak 40 km dari kota metropolitan Makassar dan jarak 

antara Kota Takalar dengan Kota Lantang berjarak 21 km. Jika anda bepergian 

dengan kendaraan bermotor anda akan tiba di kota ini dalam waktu kurang lebih 1 

jam perjalanan dan dengan menggunakan kendaraan cenderung dapat ditempuh 

dalam waktu kurang dari 2 jam perjalanan dari Makassar ke Desa Lantang dan jika 

menggunkan angkutan umum maka perjalana  dilakukan 2 kali, pertama naik 

anguktan umum dari perbatasan Makassar-Gowa dan hanya akan diantar samapai 

Takalar Kota kemudian dilanjutkan dengan naik ojek yang berpangkal di depan 

kantor PDAM Takalar dan juga Kelurahan Palleko. 

 Dengan batas wilayah Kabupaten Takalar sebagai berikut 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
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d. Sebelah Timur brtbatasan dengan Kabupaten Je’neponto dan Kabupaten 

Gowa 

Kabupaten  Takalar secara resmi terbagi menjadi sembilan subwilayah yang 

meliputi Manggarabombang, Mappakasunggu, Polongbangkeng Selatan, 

Polongbangkeng Utara, Galesong Utara, Galesong Selatan, Pattalassang, Galesong, 

dan Sanrobone. Kota Makassar, ibu kota dan pusat Indonesia Timur, dilindungi 

oleh kabupaten ini. Sebagian besar Kabupaten Takalar merupakan wilayah tepi 

pantai yang panjangnya mencapai 74 km, meliputi Daerah Mangarabombang, 

Mappakasunggu, Sandrobone, Kota Galesong, dan Galesong Utara.  

Keberadaan pelabuhan, meskipun masih berskala sederhana, memberikan 

Kabupaten Takalar akses perdagangan yang melibatkan tingkat provinsi, publik, 

bahkan global. Keadaan geologis yang penting menjadikan Takalar pilihan usaha 

dan spekulasi modal yang menjanjikan. 

Geologi wilayah Takalar meliputi pantai, daratan, dan lereng. Bagian barat 

merupakan kawasan pantai dan rawa dengan kemiringan 0-3 derajat, dan perbedaan 

ketinggian antara 0-25 m. Susunan geografisnya meliputi simpanan aluvial, 

simpanan rawa tepi laut, batu kapur, terumbu karang, tufa, dan di tempat-tempat 

tertentu batuan terlarut basah. 

Ketinggian wilayah Takalar berkisar antara 17 hingga 64 meter di atas 

permukaan laut (mdpl). Kecamatan  Galesong Utara merupakan daerah terendah, 

sementara Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan daerah dengan 

ketinggian tertinggi. 

Lambang Daerah Kabupaten Takalar mengandung beberapa simbol yang 

mencerminkan unsur historis, patriotik, sosiologis, dan ekonomi. Lambang ini 

terdiri dari tujuh bagian, masing-masing melukiskan makna dan nilai yang dihayati 

oleh masyarakat Kabupaten Takalar: 
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a. Perisai Segi Lima,  Melambangkan perlindungan untuk penjagaan untuk 

melindungi diri dari risiko. 

b. Mata Rantai, Terdapat 45 mata rantai, melukiskan ikatan kekeluargaan yang 

kuat dan kokoh. Jumlah 45 menggambarkan tahun proklamasi Republik 

Indonesia, menunjukkan kesatuan dan semangat rakyat Takalar dalam 

menyambut kemerdekaan. 

c. Dua Kelabang, Menyikapi gambaran kegagahan dan jiwa semangat 

mayoritas individu masyarakat Takalar. Kelabang Bajeng yang terkenal 

dengan kejenakaannya "Tidak pernah menarik diri dan mengunyah saat 

kesal" menggambarkan semangat perjuangan rakyat Takalar. 

d. Pepohonan dan Petak Sawah, membuat gambaran tumbuh subur dan 

suburnya tanah di Pemerintahan Takalar. Tujuh batang pohon 

melambangkan pembentukan Kabupaten Takalar dari tujuh exswapraja, 

sementara delapan sawah menggambarkan bulan diumumkannya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

e. Gelombang Laut, Digambarkan dengan tiga gelombang, menunjukkan 

bahwa masyarakat Takalar dinamis dan tidak pernah tinggal diam dalam 

perjuangannya, seperti sifat lautan yang selalu bergelora. 

f. Semboyan "Panrannuangku",  Dituliskan dengan aksara Lontara, bermakna 

"harapanku" atau "kepercayaanku". Ini adalah gagasan bagi negara-negara 

provinsi dan perangkat mereka untuk terus bertindak tanpa henti sesuai 

dengan perintah kesengsaraan individu. 

2. kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Lokasi Polongbangkeng Selatan terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten 

Takalar dengan luas wilayah 256,23 km2. Wilayah ini berbatasan dengan Daerah 

Tomani di sebelah utara, Kawasan Wotu di sebelah timur, Teluk Bone di sebelah 

selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat. Daerah Polongbangkeng 

Selatan disebut juga Polongabngkeng Itimboro' dengan luas 88,07 km2 pada tahun 

2016. Terdiri dari 10 Kelurahan/Desa, yaitu Bontokadatto, Bulukunyi, Canrego, 

Pa’bundukang, Pattene’, Rajaya, Cakura, Lantang, Moncongkomba, Su’rulangi, 
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dan pemekaran pada tahun 2022 menambah satu desa baru, yaitu Desa Kale 

Lantang sehingga total keseluruhannya menjadi 11 desa.1 

3. Gambaran Umum Desa Lantang 

Desa Lantang merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 17,22 km2, desa 

ini meliputi areal perkebunan, pertanian, dan permukiman penduduk. Desa Lantang 

terletak pada dataran rendah yang membentang di sepanjang jalan Provinsi. Batas 

wilayah Kota Lantang adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan 

Kota Timbuseng, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ko'mara, di sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Cakura, dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Moncongkomba. 

Perjalanan menuju Desa Lantang dapat dilakukan melalui dua jalur. 

Pertama, melalui Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Desa Timbuseng, di mana 

perjalanan akan melewati satu-satunya pabrik gula yang ada di Kabupaten Takalar. 

Alternatif kedua adalah melalui Desa Moncongkomba, dimana jalur yang dilalui 

melibatkan area pemukiman warga dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari 

persawahan dan lahan perkebunan tebu yang dimiliki oleh PLT Pabrik Gula 

Takalar. 

a. Sejarah Desa Lantang 

Dulu, wilayah Desa Lantang merupakan bagian dari Moncongkomba. 

Sebelum menjadi desa, beberapa dusun di sana diberi nama Lantang, seperti 

Lantang 1 dan Lantang 2. Kemudian melalui pengembangan, Desa Lantang 

menjadi Desa Lantang. Kawasan yang dulunya merupakan Moncongkomba ini 

berfungsi sebagai kawasan penghubung dengan  Malolo dan selanjutnya berfungsi 

sebagai batas antara Polongbangkeng Selatan dan Daerah Polongbangkeng Utara. 

 
1 Website resmi Perintahan Kabupaten Takalar (http:/www.takalarkab.go.id/geografis/ ) 
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Desa Lantang disekat menjadi beberapa Dusun, antara lain Dusun Lantang, Dusun 

Lantang 1, Dusun Toddosila, Dusun Kalumbangara', dan Dusun Borong Unti.. 

Mengenai pemberian nama Desa Lantang, menurut Mantan Kepala Desa 

Lantang  mengatakan bahwa: 

“Saya juga anu kudengar tonji itu dari kisah kisah tau riolo, anjo arena, 

katte anne mae tena naniissengi carita sitojeng tojengna tapi anjo 

kuiisenga, anjo arengna battu ri kaloro anjo sannaka lantangna, sagang 

anjo “lantanng” punna niubattuang artinya “dalam” ingka anne 

intonasinaja  punna nisakbuk lantang”2 

 

artinya: 

 

“Nama Desa Lantang diduga berasal dari sungai yang ada di desa tersebut. 

Menurut cerita dari masa lalu, sungai ini memiliki air yang sangat dalam. 

Selain itu, istilah "Lantang" dalam bahasa Makassar diartikan sebagai 

"dalam." Meskipun belum diketahui secara pasti cerita asal usul nama 

tersebut, ada kemungkinan bahwa nama Desa Lantang berasal dari ciri 

geografis, yakni sungai yang dalam di wilayah tersebut.”. 

 

b. Keadaan Georafis Desa Lantang 

 

 
2 Muhammmad Kasim Dg. Tarra (67 tahun), Mantan Kepala Desa Lantang Kabupaten 

Takalar, Wawancara Lantang 30 Juli 2023 
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Sumber Data : Data Profil Desa Lantang Tahun 2022 

Berfokus pada kondisi geografis dan demografi Desa Lantang, Kabupaten 

Takalar, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Desa ini memiliki luas wilayah 

sekitar 17,23 km² dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mappakasunggu. 

Adapun batas wilayahnya melibatkan Desa Timbuseng di sebelah Utara, Desa 

Ko'mara di sebelah Timur, Desa Cakura' di sebelah Selatan, dan Desa 

Moncongkomba di sebelah Barat. 

Desa Lantang didominasi oleh sektor pertanian, khususnya dalam produksi 

gabah yang diperdagangkan kepada pengepul dan kemudian didistribusikan ke 

berbagai daerah. Sebagian besar penduduk Desa Lantang menggantungkan mata 

pencaharian pada sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, atau wirausaha. 

Selain itu, beberapa penduduk juga bekerja sebagai anggota TNI, polisi, atau 

pegawai negeri sipil. 

Keadaan alam Desa Lantang masih dianggap asri dengan banyak pepohonan 

di sepanjang sisi jalan, menciptakan lingkungan yang teduh. Curah hujan cukup 
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tinggi di wilayah ini juga menciptakan suasana yang nyaman dan mempengaruhi 

produksi pertanian. 

Dari segi demografi, data kependudukan menunjukkan distribusi jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin. Meskipun rinciannya tidak disediakan dalam 

konteks ini, informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari kantor Desa Lantang. Semua 

aspek ini memberikan gambaran tentang karakteristik dasar dan kehidupan 

masyarakat Desa Lantang.  

Tabel 1.1 Jumlah KK dan Jumlah Penduduk 

  

       KK 

Jenis Kelamin  

Jumlah  Laki-laki  Perempuan 

 

Jumlah 

  

   714 

 

  1.121 

 

 1.126 

 

  2.247 

Sumber data :Profil Desa Lantang Tahun 2022 

 

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Desa Lantang, sejak dulu, telah dikenal dengan kekayaan alamnya yang 

melimpah, terutama dalam sektor pertanian yang terus berkembang. 

Keberlimpahan ini tercermin dalam kesuburan lahan pertanian dan perkembangan 

yang subur. Saat ini, fakta menunjukkan bahwa Desa Lantang memiliki sumber 

daya manusia yang memadai, dengan potensi yang dimanfaatkan di berbagai 

bidang, termasuk pertanian, perdagangan, dan sektor lainnya. 

Meskipun sebagian besar penduduk memiliki pekerjaan dan jabatan 

tertentu, mereka tetap terlibat dalam kegiatan pertanian dan berkebun sebagai 

sumber utama kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Lantang memiliki keseimbangan antara pekerjaan formal dan kegiatan pertanian, 

menunjukkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan langsung dalam mencari 

mata pencaharian mereka. 
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Mata pencaharian utama di Desa Lantang secara umum adalah petani. 

Meskipun banyak penduduk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka tetap 

terhubung dengan pekerjaan pertanian dan tanah. Ini mencerminkan keunikan 

masyarakat Desa Lantang, di mana pendidikan tinggi tidak menghalangi 

keterlibatan langsung dalam kegiatan pertanian yang menjadi tulang punggung 

ekonomi desa. Data lebih lanjut tentang masyarakat dalam hal mata pencaharian 

bisa ditemukan dalam tabel yang disediakan. 

Tabel 1.2 Jenis pekerjaan yang ada di Desa Lantang  

No  Mata Pencaharian  Jumlah  

1 Petani,Peternak,Perkebunan 2.147 

2 Wirausaha 78 

3 Pegawai Negeri (PNS) 17 

4 Karyawan 5 

 Jumlah 2.247 

  Sumber Data: Profil  Desa Lantang Tahun 2022 

d. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan Masyarakat 

 Setiap orang harus mempunyai akses terhadap pendidikan karena 

pendidikan sangat penting bagi kehidupan kita. Alhasil, inilah yang 

membedakan kita dengan hewan lainnya. Besaran tingkat pelatihan di 

Kota Lantang Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel terlampir: 

Table 1.3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan  Jumlah  

1 Tamat SD/Sederajat 297 

2 SLTP/Sederajat 365 

3 SLTA/Sederajat 545 
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5 Akademik keatas 

/Diploma 

77 

6 Belum sekolah  960 

 Jumlah  2.247 

Sumber Data: Profil  Desa Lantang  Tahun 2022 

Tabel 1.4 Jumlah Sekolah 

Sekolah Jumlah  

TK 4 

SD 2 

SMP 0 

SMA 1 

Jumlah 7 

Sumber Data: Profil Desa lantang 2022 

Agama merupakan salah satu sudut pandang yang mempunyai andil besar 

dalam membangun negara menuju masyarakat adil dan makmur, termasuk 

wawasan masyarakat yang pada umumnya mempunyai ketaqwaan kepada Allah 

Swt. Masyarakat di wilayah Lantang Kabupaten Takalar beragama Islam, berikut 

tabel masjid di setiap kota di wilayah Lantang Pemerintahan Takalar: 

Table 1.5 Jumlah Masjid dan Mushollah Desa Lantang Kabupaten Takalar 

Nama Dusun  Jumlah Masjid dan Musholah 

Toddosila 1 Masjid & 1 Mushollah 

Kalumbangara 1 Masjid & 1 Mushollah 

Lantang  1 Masjid & 1 Mushollah 

Lantang 1 1 Masjid 

Borong Unti 1 Masjid 

Jumlah  8 

Sumber Data:Profil  Desa Lantang  Tahun 2022 
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e. Destinasi Wisata  

Diujung Desa Lantang tepatnya perbatasan antara Desa Ko’mara dan 

Cakura dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Je’neponto terdapat 

Taman Buruh yang difungsikan sebagai hutan lindung, taman buruh ini dijadikan 

sebagai penangkaran rusa dan penanaman pohon salah satunya pohon jati. 

Pemerintah Desa juga melakukan pembuatan taman dan baruga secara 

bertahap untuk dijadikan wisata Desa Lantang yang terletak di Dusun 

Je’nemattallasa samping bendungan Pamukkulu’ Desa Lantang pada tahun 2020 ini 

pemerintah Desa juga berencana untuk menjadikan Sungai lokasi tempat kegaitan 

Lammang dilakukan sebagai destinasi wisata dengan tujuan agar Desa Lantang 

semakin dikenal di Masyarakat luar daerah. 

f. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar  

Adapun visi pemerintahan Desa Lantang “terciptanya pemerintah yang 

trnasparan dan inovatif demi terwujudnya Desa Lantang yang maju, Sejahtera, 

agraris dengan nilai-nilai kebudayaan dan keIslaman”. Dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah yang transparan dan inovatif, keterbukaan sistem pemerintahan 

Desa dalam memberikan data yang berkaitan dengan aktivitas yang 

dijalankan para pengelolahan  sumber daya public khususnya pengelolaan 

anggaran dan kemampuan pengembagan ide-ide baru untuk menerapkan 

solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha.  

2. Maju, mengharapkan aset sosial, moneter dan alam serta kapasitas dewan 

untuk bekerja demi bantuan pemerintah terhadap jaringan kota, kepuasan 

pribadi daerah setempat dan mengurangi kebutuhan. 

3. Sejahtera, desa ditunjuk menyediakan keswadayaan, partisupasi juga, 

ketabahan yang tinggi untuk mengatasi permasalahan mendasar dan 
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mendorong kehidupan yang berkelanjutan sekaligus memberikan insentif 

tambahan untuk efisiensi desa. 

4. Agraris, kondisi desa digunakan untuk memaksimalkan pengembangan 

infrastruktur. 

Misi adalah penegasan tentang apa yang harus dilaksanakan dengan tujuan 

akhir untuk mencapai impian. Misi merupakan bawahan dari perhatian utama dari 

visi yang telah dibedakan sebelumnya. Menurut rujukan Kata Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), misi adalah suatu usaha yang dirasakan individu sebagai sebuah 

komitmen untuk diselesaikan. Desa Lantang, Kecamatan Polongbangken Selatan, 

misi pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut: 

1. Memberi pelayanan pelayanan yang maksimal dan informasi yang 

transparan kepada Masyarakat secara efektif dan efesien dengan 

menyediakan saranaa publik yang cepat dan tepat untuk mengembangkan 

ide-ide baru baru yang kreatif 

2. Optimalisasi infrastruktur desa seperti rehabilitas balai desa dan 

Pembangunan gapura batas desa 

3. Memaksimalkan UMKM untuk penguatan ekonomi warga 

4. Memaksimalkan pertanian untuk memenuhi Pembangunan infrastruktur 

pertanian dan pelatihan bagi petani 

5. Meningkatkan peran generasi muda dalam bidang Pendidikan, olahraga, 

kebudayaan dan keagamaan serta terlibat aktif dalam memajukan desa. 
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g. Struktur  Pemerintahan Desa Lantang 

STRUKTUR ORGANISASI 

DESA LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN 

KABUPATEN TAKALAR 

 

 

 

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

 

 

         BPD 
SEKDES 

MUSTARI 

         KEPALADESA 

HAMZAH 

KADUS BORONG 

UNTI  

SYAMSUDDIN POLE 

KADUS 

TODDOSILA 

USMAN ALLI 

KADUS LANTANG 

1 

ADB KADIR TIRO 

KADUS 

LANTANG 

JAMALUDDIN T 

KADUS 

KALUMBANGARA 

TAJUDDIN TA’LE 

KAUR    

PERENCANAAN 

SYAMTAHTA 

WIJAYA S. S,S 

KAUR   

KEUANGAN  

MUH. RIDWAN, ST 

STAF 

NURUL INAYAH, 

S.Pd 

STAF 

FIRMAN NASIR, SM 

KASI 

KESEJAHTERAN 

RAHMAWATI 

Amd.Keb 

 

KASI 

PELAYANAN  

DINI ANDRIANI 

S 

KASI 

PEMERINTAHAN  

DAHLAN 

 

KAUR URUSAN 

TU DAN UMUM 

ALFATIHA 

PURNAMA SARI, 

SE 

STAF  

JUMRIATI S.Pd 
STAF  

SUKMA DEWI 

STAF  

SUNARTI 
STAF  

HASNAWATI 
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B. Bentuk-Bentuk Kegiatan Pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar 

Proses masuknya Pajaula' atau Jama'ah Tabligh ke Desa Lantang dimulai 

dengan kehadiran rombongan Jama'ah Tabligh. Sebelum mereka memulai 

kegiatan di desa, langkah pertama yang mereka lakukan adalah meminta izin 

kepada Kepala Desa atau Pak Dusun, serta kepada Takmir Masjid. Izin ini 

diperlukan karena Jama'ah Tabligh menjadikan masjid sebagai markas atau pusat 

kegiatan mereka di desa tersebut. Proses izin ini menunjukkan sikap hormat dan 

keterlibatan dengan pihak-pihak terkait dalam masyarakat setempat sebelum 

mereka mulai melaksanakan kegiatan dakwah dan tabligh. 1 

Dalam kunjungannya mereka memberikan prolog tentang fadhilah yang 

tegas, keyakinan dan keislaman kepada warga. Melalui kegiatan ini, kelompok 

tersebut berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan menyebarkan 

nilai-nilai keagamaan serta pemahaman Islam di Desa Lantang, Kabupaten 

Takalar. Temuan ini didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memahami kegiatan dakwah kelompok Jama'ah Tabligh di desa tersebut.  

Secara umum kegiata-kegiatan pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten 

Takalar ada berbagai kegiatan namun kegiatan pajaula’ ini secara umum hampir 

sama semua yaitu untuk mengajak orang-orang ke masjid, berdakwah, mengajar 

membaca Al-Qur’an dan kegiatan keagamaan lainnya 

1. Taklim Masjid Atau Kultum setelah Sholat Isya’ 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara konsisten, baik  

berjamaah maupun kegiatan perorangan.  

Taklim masjid adalah tindakan taklim di masjid yang umumnya selesai 

setelah mengerjakan shalat wajib. Kegiatan ini merupakan ceramah yang 

diberikan dihadapan jamaah setelah selesai shalat. Materi ceramahnya mencakup 

 
1 Muhammad Kasim Dg. Tarra (67 tahun), Mantan Kepala Desa Lantang Kabupaten 

Takalar, Wawancara Lantang 30 Juli 2023. 
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berbagai sudut pandang yang ketat, misalnya fadhilah shalat berjamaah, amalan 

besar, bahaya bagi orang yang meninggalkan komitmen sebagai muslim, dan 

pantangan dalam melakukan shodaqoh. Kemudian taklim masjid dilanjutkan 

dengan perbincangan alot yang dilakukan oleh jamaah. Isi ceramah ini biasanya 

mencakup pemahaman dan pembahasan tentang ibadah serta keimanan kepada 

Allah. Melalui taklim masjid, diharapkan para jamaah dapat memperdalam 

pemahaman agama dan meningkatkan keimanan mereka. 

Kegiatan kultum ini dilaksanakan di masjid setelah sholat Isya' berjamaah 

dan secara rutin dilakukan setiap Kamis malam Jumat. Kegiatan tersebut berupa 

kajian yang membahas berbagai aspek ilmu agama, terutama masalah fiqih dan 

sholat. Pemateri dalam kegiatan ini berasal dari kelompok Jama'ah Tabligh, dan 

mereka memberikan penyuluhan serta pencerahan terkait dengan aspek-aspek 

keagamaan. 

Berikut hasil  wawancara dari Bapak Usman selaku pajaula’ sebagai 

berikut: 

“Kami melakukan kegiatan ini untuk memberikan kajian yang membahas 

kajian tentang  ilmu keagamaan terutama tentang sholat dan ilmu fiqih 

agar  masyarakat Desa lantang tetap melaksanakan sholat dan kami juga 

tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti kegitan ini”2 

 

Seperti yang juga disampaikan oleh H. Dg. Tula selaku Tokoh Agama 

berikut hasil keterangannya 

“Ini kegiatan kultum setelah sholat isya’ malam jumat ji saja dan juga  

bagus ini kegiatan karna bisaki mendengar dan belajar tentang ilmu agama 

terutama sholat dan soal keagamaan lainnya.”3 

 

Mengenai pelaksanaan kegiatan ini terdapat rotasi pemateri, sehingga 

variasi topik dan pendekatan dapat diperoleh. Penting untuk dicatat bahwa 

 
2 Usman (40 tahun), Pajaula’ Anggota Jamaah Tablihg, Wawancara 20 Juli 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
3 H. Dg. Tula (67 tahun), Tokoh Agama di Desa Lantang, Wawancara 2 Agustus 2023, 

Desa Lantang Kabupaten Takalar 
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partisipasi dalam kegiatan ini bersifat sukarela, tanpa adanya paksaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan kultum Jama'ah Tabligh di Desa Lantang 

berlangsung dengan suasana yang terbuka dan penuh keikhlasan. 

2. Taklim Rumah Atau Keliling Rumah Warga 

Taklim rumah adalah tindakan pengajian yang dilakukan di rumah. 

Kegiatan tersebut antara lain membaca buku hadis, mendengarkan cerita 

perjalanan dakwah sahabat Nabi, membaca buku fadhilah amal, dan membaca 

Alquran. Berkenaan dengan kegiatan dakwah pajaula', ditekankan pentingnya 

menjalani 1,5 jam secara konsisten untuk beribadah. Termasuk menelaah Al-

Quran dan kitab-kitab yang mengkaji fadhilah tujuan mulia, niat penuh untuk 

memperluas ilmu menjadi keyakinan dan memberi inspirasi agar seseorang lebih 

tekun dalam bertakwa.  

Sebagaimana yang di sampaikan oleh pajuala’ bapak Abdul Kadir (65 

tahun) anggota tabligh yang menyatakan bahwa :  

“Kami nak sebagai anggota jamaah tabligh di wajibkan ki menyisihkan 

waktuta setidaknya 1,5 jam waktu dunia untuk kepentingan akhirat, yaitu 

dengan membaca ki Al-Qur’an dan membaca kitab-kitab fadhilah amal”4 

Begitupun juga yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku pajaula’ 

sebagai berikut: 

“Kita sendiri biasa kerumahnya Masyarakat untuk ajarki baca Al-Qur’an 

secara pribadi kalo tidak ada waktunya atau tidak bisa untuk pergi ke 

masjid biasa kita juga ajarki orang-orang yang sudah tua”5 

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Dg. Tongi Masyarakat Desa 

Lantang sebagai berikut: 

 
4 Abdul Kadir (65 tahun), Pajaula’ Anggota Jamaah Jabligh, Wawancara 20 Juli 2023. 

Desa Lantang Kabupaten Takalar 
5 Usman (40 tahun), pajaula’ Jamaah Tabligh, Wawancara 20 Juli 2023, Desa Lantang 

Kabupaten Takalar. 
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“ Iye alhamdulillah nak dengan adanya pajaula’ na bantuki kita ini orang 

tua yang tidak bisa pergi ke masjid, tapi biasa pergiji suamiku kalo bisaki 

tapi kalo tidak bisaki pergi ke masjid itu pajaula’ ya kerumah ajarki baca 

Al-Qur’an”6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Taklim rumah atau 

kegiatan belajar atau mengaji secara pribadi yang dilakukan di rumah sangat 

membantu Masyarakat setempat dalam belajar ilmu agama, karena dengan adanya 

pajaula’ orang yang sudah tua yang tidak bisa ke masjid masih bisa belajar 

membaca Al-Qur’an walaupun cuman di rumah. 

Secara konsisten, jamaah Tabligh juga melakukan kegiatan berkeliling  ke 

rumah warga untuk tetap bersilaturahmi. Salah satu strategi dakwah yang 

digunakan Jamaah Tabligh untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan adalah 

dengan kegiatan ini. Pada siklus ini, mereka menyampaikan materi-materi yang 

berkaitan dengan kegiatan keagamaan, misalnya mengajak jamaah untuk 

melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan mengikuti pengajian yang diadakan 

setelah sholat Isya' berjamaah.  

Seperti yang telah disampaikan  oleh  salah satu Pajaula’ Bapak Usman 

anggota jamaah tabligh  

“Kami, anggota Jamaah Tabligh, selaluki melakukan kegiatan keliling 

rumah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat disini. Kegiatan ta  ini 

toh bertujuan untuk ajakki warga dalam kebaikan dan menghidupkan 

kembali kehidupan aktif di masjid-masjid yang mulai kehilangan 
jemaahnya. Kita ini berusaha untuk menjamin bahwa masjid-masjid 

dipenuhi oleh warga yang melakukan sholat berjamaah dan berpartisipasi 

dalam kegiatan ta'lim bersama yang diadakan setelah sholat berjamaah 

dilakukan.”7 

 

 
6 Dg. Tongi (60 tahun), Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 4 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar. 
7 Usman (40 tahun), Pajaula’ Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara 20 Juli 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar. 
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Adapun yang di sampaikan oleh Dg. Kulle selaku Masyarakat Desa 

Lantang sebagai berikut: 

“Biasa memang ada pajaula’ pergi di rumah-rumah untuk ajakki ke masjid 

sholat berjamaah”8 

 

Hal serupa juga di sampaikan oleh Dg. Jarre selaku  Masyarakat Desa Lantang: 

“Iye nak ini pajaula’ biasa keliling-keliling di Desa ya untuk na ajakki 

ramaikan masjid dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegitan lain”9 

 

Adapun hasil wawancara  menyatakan bahwa kegiatan keliling rumah 

warga yang dilakukan oleh pajaula’ untuk mengajak warga sekitar untuk datang 

ke masjid agar meramaikan masjid dengan mengajak sholat berjamaah dan 

melakukan kegiatan keagamaan lainnya. 

3. Kegiatan Keluar Berdakwah 

 

Secara konsisten, kita diimbau  keluar untuk melakukan latihan dakwah ke 

luar kota. Dalam gerakan ini, kami berupaya meniru strategi dakwah yang 

digunakan Nabi Muhammad Saw. Materi yang diperkenalkan dalam aksi ini 

sebagian besar setara dengan latihan dakwah pada umumnya, misalnya fadhilah 

doa jamaah, penambah keyakinan, amalan, dan percakapan amalan dakwah. 

Bapak Abdul Kadir, anggota Jama'ah Tabligh, menyampaikan bahwa 

 “Kegiatan keluar selama tiga hari dalam sebulan ini menjadi kewajiban 

bagi kami nak, dan kami memandangnya sebagai bentuk pengorbanan 

waktu yang diberkahi. Alhamdulillah, kami mendapatkan dukungan penuh 

dari istri dalam menjalankan kegiatan ini. Biasanya, sebelum berangkat, 

berkumpulki dulu di markas bersama anggota Jama'ah Tabligh lainnya 

untuk membahas persiapan yang perlu dilakukan”10  

 

 
8 Dg. Kulle, Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 2 Agustus 2023, Desa Lantang 

Kabupaten Takalar 
9 Dg. Jarre, Masyarakat Desa lantang, Wawancara 2 Agustus 2023, Desa Lantang 

kabupaten Takalar 
10 Abdul Kadir (65 tahun), Pajaula’ Anggota Jama’ah Tabligh, wawancara 20 Juli 2023, 

Desa Lantang Kabupaten Takalar 
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Begitupun yang disampaikan oleh bapak usaman selaku pajaula, sebagai 

berikut: 

“Di wajibkanki memang untuk keluar selama 3 hari dalam sebulan karna 

ini kami jadikan sebagai kegiatan kami dalam hal ibadah”11 

 

Ibadah  adalah bentuk pengabdian diri dan usaha untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, dengan harapan mendapatkan kemurahan hati dan kasih sayang-

Nya. Ibadah  juga mencerminkan puncak dari akomodasi seorang pekerja kepada 

Penguasanya. Dakwah mempunyai peranan penting dalam menyeru, menyambut, 

dan memperluas kesadaran akan gagasan penciptaan manusia, khususnya untuk 

mengagungkan Allah. Jamaah Tabligh secara khusus melakukan dakwah dengan 

tujuan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam beribadah. 

Dalam konteks Desa Lantang, partisipasi masyarakat dalam shalat 

berjamaah di masjid mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya ibadah. 

Kegiatan ini menjadi salah satu wujud dakwah dan upaya meningkatkan kualitas 

kehidupan spiritual masyarakat.  

Sebagaimana apa yang di telah dikemukakan oleh bapak Hamzah  Kepala Desa 

Lantang 

“Saya rasa dalam pelaksanaan ibadah di Desa Lantang ini, mulai dari 

pertama adanya ini pajaula’ sampai saat ini, sudah banyak mengalami 

peningkatan yang dapat kita lihat dan dirasa dari semangatnya orang-orang 

pergi sholat berjamaah ke masjid dan semangat dalam mendengarkan 

ceramah”12 

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Dg Jinne  selaku masyarakat Desa Lantang 

 
11 Usman (40 tahun), Pajaula’ Anggota Jamaah Tabligh, Wawancara 20 Juli 2023 Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
12Hamzah (53 tahun), Kepala Desa Lantang, wawancara 30 Juli 2023, Desa Lantang 

Kabupaten Takalar 
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“Alhmadulillah nak dengan adanya pajaula’ ini jadi mulai meningkat mi 

ibadahnya masyarakat di Desa Lantang, mulanya kosong saya liat dan 

sedikit juga yang mau sholat berjamaah, tapi alhamdulillah sekarang 

masjid mulai  ramai mi juga jamaah dan kegiatan keagama lainnya”.13 

 

Berdasarkan  wawancara menunjukkan bahwa faktor internal dan 

eksternal merupakan penyebab meningkatnya ibadah di masyarakat Desa 

Lantang. Strategi pajaula’ merupakan faktor luar yang meliputi iklim keluarga, 

pergaulan dan iklim daerah setempat. Jamaah Tabligh dalam melakukan kegiatan 

dakwahnya membawakan materi-materi unik yang disusun melalui musyawarah 

sebelum menyelesaikan kegiatan dakwah. Materi ini disebut dengan ta'lim, yaitu 

dilakukan menjelang awal hari, setelah subuh, Ashar, dan setelah shalat Isya. 

Kegiatan ta'lim ini menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan ibadah di 

masyarakat Desa Lantang. 

C. Respons Masyarkata Terhadap Aktivitas Pajaula’ di Desa Lantang 

Kabupaten Takalar 

a. Respons Positif Masyarakat Terhadap Akrivitas Pajaula’ di Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 

Respons masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ yang diungkapkan oleh 

berbagai informan menunjukkan keragaman. Beragamnya respons ini dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman agama individu dan perspektif masing-masing terhadap 

penelitian. Sebagian besar masyarakat menunjukkan reaksi positif terhadap 

kegiatan dakwah pajaula’.Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dg. Lalang  

Masyarakat Desa Lantang sebagai berikut: 

“Saya sepenuhnya mendukung ini keberadaannya pajaula' karena segala 

aktivitas yang mereka lakukan sangat positif, terutama dalam mengajak 

orang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya menghargai 

 
13 Dg. Jinne (40 tahun), Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 1 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
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upaya mereka, karena hampir semua masjid di Desa Lantang menjadi 

penuh saat pelaksanaan sholat berjamaah”.14 

 

Begitu juga yang diungkapkan Bapak H. Dg. Tula selaku Tokoh Agama 

di Desa Lantang, berikut hasil keterangannya 

“Saya setuju dengan pendekatan dakwah yang na terapkan ini pajaula’ ya, 

karna mereka sering ki  datang di masjid dan diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Dakwah yang mereka sampaikan juga mudah ji diterima, 

terutama karena mereka tidak membahas perbedaan antara golongan dan 

kelompok “15  

 

Begitupun juga yang disampaikan oleh bapak Dg. Kulle masyarakat Desa 

Lantang sebagai berikut: 

“Menurut saya, keberadaan pajaula' sangat bagus karena na ajakki orang-

orang untuk kembali ke masjid. Saya  sangat ku hargai semangatnya ini 

pajaula’ ka dalam mengajak orang lain, baik yang sudah  na kenal maupun 

yang belum”.16 

 

Hasil wawancara dengan Dg. Tongi masyarakat Desa Lantang sebagai berikut: 

“Pertama-tama, ku tolakki kehadirannya pajaula’ ini, tetapi suamiku 

tetapki ikut dengan kegiatan mereka. Setelah pulang dari masjid suamiku, 

barupi najelaskan apa-apa saja yang na lakukan  pajaula’ di masjid”17. 

Berdasarkan hasil wawancara, secara umum masyarakat mendukung dan 

menerima aktivitas Jamaah Tabligh atau pajaula’ karena melihat semangat dan 

keberanian mereka dalam berdakwah, mengajak orang ke masjid, dan 

memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, 

kehadiran pajaula’ dianggap memberikan dampak positif terhadap dinamika 

kehidupan keagamaan. 

 
14 Dg. Lalang (41 tahun), Masyarakar Desa Lantang, Wawancara 1 Aguatus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
15 H. dg. Tula (67 tahun) Tokoh Agama di Desa Lantang, Wawancara 2 Aguatus 2023, 

Desa Lantang Kabupaten Takalar 
16 Dg. Kulle (30 tahun), Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 2 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar  
17Dg. Tongi (60 tahun), Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 4 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
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b. Respons Negatif (tidak secara langsung) Masyarakat Terhadap Aktivitas 

Pajaula’ Di Desa Lantang Kabupaten Takalar 

Meskipun banyak yang mensyukuri kehadiran mereka, tidak semua 

masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan dakwah Jamaah Tabligh. 

Beberapa faktor seperti kendala biaya dan kesibukan pekerjaan membuat sebagian 

masyarakat hanya bersifat simpati tanpa berpartisipasi aktif dalam usaha dakwah. 

Selain reaksi sosial yang positif, Jamaah Tabligh juga menghadapi reaksi negatif 

terkait pelaksanaan khuruj fi sabilillah, seperti yang diungkapkan oleh Dg. Lalang 

dalam pandangan masyarakat Desa Lantang. 

“Saya rasa ini model dakwah pajaula’  cukup baguski, ya biarpun sepernya 

sederhana dengan mendatangi langsung umat. Namun, ada hal yang harus 

diperhatikan oleh pajaula’ ketika melakukan khuruj, yaitu menjaga 

kebersihan masjid. Saya melihat banyak pakaian yang digantung baik di 

dalam maupun di luar masjid, yang dapat merusak keindahan masjid.”18 

  

 Begitupun yang disampaikan oleh H. Dg. Tula selaku Toko Agama Desa 

Lantag Kabupaten Takalar mengatan bahwa 

“Menurut saya baguski memang ini adanya pajaula’ karena bisaki ajakki 

warga ke masjid untuk ramaikanki lagi masjid, tapi ada yang buat tidak 

saya suka karena kurang menjagaki kebersihan masjid biasa ada pakean 

kotor na jemur sembarangan dan biasa juga di dapurnya ada bekas 

makanannya tertinggal itu yang biasa buat saya kurang suka dan juga biasa 

masjid ada bau-bau kurang enaknya karena pakainnya dan bekas 

makanannya kalau masih ada yg tertinggal, masjid juga jadi berantakan 

dan juga tempat tidurnya sembarangan ”19 
 

 Cerita lain yang disampaikan oleh Dg. Jarre  masyarakat Desa Lantang 

mengatan bahwa 

“Saya sebenarnya salut dengan model dakwah  pajaula’ yang dilakukan di 

Desa Lantang. Namun, di sisi lain, terkadang para Jamaah Tabligh keluar 

ki untuk berdakwah, tapi tangga-tetangganya belum tentu na laksanakan 

 
18 Dg. Lalang (41 tahun) Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 1 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
19 H. dg. Tula (67 tahun) Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 1 Agustus 2023, Desa 

Lantag Kabupaten Takalar 



57 

 

 

 

tugas-tugas na yang dianjurkan oleh agama. Padahal sebenarnya dalam 

ajaran agama, nabi Muhammad saja dulu pertama-tama melakukan 

dakwah kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan tetangga, 

sebelum  keluar ki untuk menyebarkan agama Allah SWT”.20 

 

 Melihat dampak yang ditimbulkan dari hasil wawancara tersebut, rupanya 

ada masyarakat yang memberikan tanggapan negatif terhadap penerapan pajaula’ 

dalam pengembangan dakwahnya. Komitmen dan kewajiban pajaula’ terhadap 

keluarga yang ditinggalkan berubah menjadi pertanyaan yang menjadi perhatian 

masyarakat, sehingga menimbulkan respon negatif masyarakat terhadap strategi 

dakwah pajaula’. Seharusnya, sebagai pimpinan keluarga, tidak boleh 

mengabaikan kewajibannya terhadap pasangan dan anak-anaknya. Dakwah 

hendaknya dimulai dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan tetangga. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa kegiatan Pajaula’ ini 

berkaitan dengan upaya atau kegiatan yang mendorong orang untuk kembali ke 

masjid, tempat ibadah umat Islam, dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan tersebut. Upaya untuk mengajak orang kembali ke masjid 

dianggap sebagai hal penting dalam agama Islam. Masjid bukan hanya tempat 

ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan 

dalam komunitas Muslim. Mengajak orang untuk kembali ke masjid diharapkan 

dapat memberikan manfaat spiritual, pendidikan agama, dan memperkuat ikatan 

sosial antara sesama umat Muslim. 

 Respons masyarakat terhadap gerakan pajaula’ menimbulkan banyak 

apresiasi atas semangat yang ditunjukkan dalam mengajak orang lain untuk 

kembali ke masjid. Semangat ini mencerminkan komitmen mereka terhadap 

keagamaan dan kemasyarakatan. Mengajak dengan semangat yang tulus dan 

penuh antusiasme dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi orang lain. 

 
20 Dg. Jarre (30 tahun) Masyarakat Desa Lantang, Wawancara 2 Agustus 2023, Desa 

Lantang Kabupaten Takalar 
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Beberapa tanggapan dari masyarakat menyebutkan bahwa mereka sering 

diundang untuk ikut khuruj, tetapi terkadang tidak dapat mengikuti karena 

kesibukan dan keterbatasan biaya. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, karena setiap 

individu memiliki tanggung jawab dan komitmen yang berbeda dalam kehidupan 

sehari-hari. Keikutsertaan dalam kegiatan seperti khuruj tentu harus disesuaikan 

dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. 

Dalam rangkuman, upaya untuk mengajak orang kembali ke masjid dan 

berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dianggap baik dan bermanfaat dalam 

konteks agama Islam. Semangat yang ditunjukkan oleh para pelaku patut 

diapresiasi karena dapat memberikan inspirasi dan membantu mempererat ikatan 

sosial di antara umat Muslim. Namun, keikutsertaan dalam kegiatan semacam 

khuruj harus disesuaikan dengan situasi pribadi dan tanggung jawab masing-

masing individu. 

Sebelum adanya gerakan pajaula', masjid di Desa Lantang mungkin telah 

menjadi tempat yang jarang dihuni oleh jamaah untuk sholat berjamaah. Namun, 

berkat upaya sungguh-sungguh para pelaku pajaula' yang berkomitmen untuk 

mengajak orang untuk kembali ke masjid, kita sekarang melihat perubahan yang 

signifikan. Masjid tidak lagi sepi, melainkan mulai dipadati oleh jamaah yang 

datang untuk melaksanakan sholat berjamaah secara rutin. Ini adalah bukti 

konkret bagaimana kebersamaan dan semangat dapat membangkitkan minat 

masyarakat dalam menjalankan ibadah pokok. 

Selain peningkatan partisipasi dalam sholat berjamaah, masjid juga telah 

menjadi pusat kegiatan keagamaan yang lebih beragam. Berkat dorongan dari 

gerakan pajaula', masyarakat Desa Lantang mulai aktif dalam mengadakan 

kegiatan seperti pengajian, kajian kitab, dan diskusi keagamaan. Kehadiran 

aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperdalam pemahaman agama, tetapi juga 

mempererat hubungan sosial antara anggota komunitas.  
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Peningkatan ibadah dan aktivitas keagamaan ini membawa dampak positif 

yang lebih luas bagi masyarakat Desa Lantang. Kehadiran yang lebih aktif di 

masjid dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan dapat membantu masyarakat 

membangun nilai-nilai moral, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial yang 

lebih kuat. Selain itu, semakin eratnya ikatan antarwarga dalam aktivitas-aktivitas 

keagamaan juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan 

mendukung.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap 

aktivitas pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1.Bentuk-bentuk Kegiatan Pajaula’  

Kegiatan Pajaula’ berhasil membawa  perubahan positif dalam komunitas 

Masyarakat Desa Lantang. Terjadinya peningkatan partisipasi dalam 

ibadah, khusunya sholat berjamaah di masjid. Masjid juga menjadi pusat 

aktivitas keagamaan yang lebih beragam, seperi pengajian, kajian kitab, dan 

diskusi keagamaan. .Dampak ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih 

harmonis dan mendukung, membangun nilai-nilai moral dan solidaritas 

yang lebig kuat diantara warga masyarakat 

2. Respons Masyarakat terhadap Pajaula': 

Wawancara mengungkapkan bahwa respons masyarakat terhadap 

aktivitas pajaula' memiliki respons baik positif maupun negatif.. Beberapa 

anggota masyarakat merespons gerakan ini dengan dukungan dan 

apresiasi atas semangat yang ditunjukkan dalam mengajak orang kembali 

ke masjid dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan.. Namun, sebagian 

masyarakat juga merespons negatif karena adanya perhatian terhadap 

kewajiban dan tanggung jawab pajaula' terhadap keluarga yang 

ditinggalkan dalam upaya dakwah. Hal ini menimbulkan reaksi sosial 

yang negatif terhadap tatacara dakwah dari jamaah tabligh. 
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B. Implikasi 

Dari hasil penelitian penulis, peneitian ini tidak terfokus hanya pada satu 

pokok permasalahan, misalanya pada bentuk-bentu kegiatan pajaula’ di Desa 

Lantang Kabupaten Takalar, tetapi juga respons masyarakat terhadap aktivitas 

pajaula’ di Desa Lantang Kabupaten Takalar. Melihat bagaimana bentuk-bentuk 

kegiatan dan respons Masyarakat terhadap aktivitas pajaula’ banyak mendapat 

respons baik posif maupun negatif. Penulis berharap agar penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman terhadap pajaula’ untuk menjaga kebersihan masjid 

Ketika selesai melakukan kegiatan atau aktivitas di masjid agar masjid tidak kotor 

dan bau, agar Masyarakat rajin untuk pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah 

dan mengikuti kegiatan yang di adakan oleh pajaula’. 
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Pedoman wawancara 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dakwah pajaula’ ? 

2. Bagaimana bentuk interaksi  pajaula’ dengan masyarkat 

setempat? 

3. Apa dampak dari keberadaan pajaula’ di masjid terhadap 

masyarakat? 

4. Bagaiaman tingkat kepercayaan masyarakat dengan adanya 

pajaula’? 

5. Apakah dengan adanya pajaula’ membuat masyarakat lebih 

rajin ke masjid? 

6. Apa metode dakwah pajaula’? 

7. Bagaimana respons masyarat dengan adanya pajaula’? 

8. Apa saja yang dilakukan pajaula’ di masjid? 
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No  Nama  Tanggal 

wawancara  

Usia  Jabatan  

1 Dg.Tarra 30 Juli 2023 67 tahun Mantan kepala 

desa 

2 Abdul Kadir 20 Juli 2023 65 tahun Pajaula’ 

3 Usman  20 Juli 2023 40 tahun Pajaula’ 

4 Hamzah  30 Juli 2023 53 tahun  Kepala Desa 

5 Dg. Jinne 1 Agustus 

2023 

40 tahun Masyarakat 

6 H. Tula 2 Agustus 

2023 

67 tahun Toko Agama 

7 Dg. Tongi 4 Agustus 

2023 

60 tahun Masyarakat 

8 Dg. Lalang 1 Agustus 

2023 

41 tahun Masyarakat 

9 Dg. Kulle 2 Agustus 

2023 

30 tahun Masyarakat 

10 Dg. Jarre 1 Agustus 

2023 

30 tahun Masyarakat 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1 

 
Keterangan : Dg. Jinne (40 tahun) masyarakat Desa Lantang 

 

 

Gambar 2 
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Keterangan : H. Tula (67 tahun) tokoh  agama 
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Keterangan : Dg. Jarre (30 tahun) masyarakat Desa Lantang 
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Keterangan : Dg. Lalang (41 tahun) masyarakat Desa Lantang 
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Keterangan : Dg. Tongi (60 tahun) masyarakat Desa Lantang 

Gambar 7 

 

 
Keterangan : Dg. Tarra (67 tahun) mantan Kepala Desa Lantang 
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Keterangan : dg Kulle (30 tahun) masyarakat Desa Lantang 
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Keterangan : yasinan bersama  

 

Keterangan: makan bersama  
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Keterangan: makan bersama 

 

 

Keterangan: mendengarkan ceramah 
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Keterangan: selesai sholat berjamaah 
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