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ABSTRAK 

Nama penyusun  : Harfina 

Nim                  : 30400117048 

Judul Skripsi   : Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman 

Keagamaan (Studi Kasus Pengajian di Masjid Raya 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar 

Pokok masalah penelitian  ini, bagaimana peran tokoh agama terhadap 

masyarakat dalam memberi pemahaman keagamaan melalui pengajian yang 

dilaksanakan di Masjid Raya Campalagian? Adapun submasalah dari pokok 

permasalahan tersebut adalah 1. Bagaimana peran tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi tokoh 

agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat? 3. Bagaimana 

pandangan masyarakat terhadap tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologi. Proses 

penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, wawancara 

dan dokumentasi dengan penentuan informan, yaitu: Peneliti menentukan 

informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan peneliti terhadap kompetensi 

sumber data yang ingin diperoleh. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama memberikan 

pemahaman keagamaan kepada jamaah Masjid Raya Campalagian. Dalam 

pengajian tokoh agama memberikan ajaran keislaman tentang tafsir jalalain 

tentang ilmu fiqhi dan ilmu aqidah dan Al-Hadits yang berlandaskan Al-Quran di 

Masjid Raya Campalagian, maka peran tokoh agama pada masyarakat sangat 

membantu dalam hal menambah ilmu atau meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat karena dalam hal ini tokoh agama melakukan  pelaksanaan 

keagamaan di Masjid Raya Campalagian seperti halnya pelaksanaan pengajian 

yang dilakukan di Masjid Raya setelah shalat maghrib. akan tetapi, banyak 

kendala yang menjadikan pengajian terhambat seperti pembangunan masjid atau 

perbaikan masjid jadi pengajian jarang diadakan oleh pengurus Masjid Raya 

Campalagian, dan kurangnya waktu pelaksanaan pengajian yang membuat tokoh 

agama harus menggunakan waktu yang cukup singkat. Dalam Pandangan  

masyarakat terhadap tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan  

yaitu tokoh agama sangat di sambut baik oleh masyarakat karena tokoh agama 

sudah menjadi teladan dan menjadikan tokoh agama sebagai pelaksana dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan di kawasan Masjid Raya Campalagian.  

  Implikasi: tokoh agama sangat dinilai baik oleh masyarakat  karena 

mampu memberikan ilmu yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan 

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui 

penelitian ini penulis sangat berharap dapat lebih meningkatkan pemahaman 

keagamaan dan lebih fokus terhadap remaja untuk lebih mengasah ilmu agama. 

penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti dengan 

objek yang sama, selanjutnya penenlitian ini bisa menjadi bahan penelitian dan 

dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tokoh agama adalah seorang ilmuan agama yang di maksud kyai, ulama, 

ataupun cendekiawan muslim yang kesehariannya memiliki pengaruh bagi 

masyarakat karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Tokoh 

agama memiliki satatus yang mencakup empat komponen: kekuatan spiritual, 

keturuan baik spiritual maupun biologis dan moralitas.
1
 Tokoh agama memiliki 

ilmu pengetahuan mengenai keagamaan atau lebih dari masyarakat pada 

umumnya. 

Tokoh agama merupakan orang yang tidak mendapatkan pengangkatan 

formal sebagai pemimpin, namun karena  memiliki sejumlah kualitas unggul,  

mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis 

dan perilaku bagi masyarakat.
2
 Maka dari itu Tokoh agama sudah menjadi 

panutan bagi masyarakat dan  sudah memiliki ilmu pengetahuan keagamaan untuk 

mudah memberi pemahaman kepada masyarakat tersebut. Maka dari itu 

masyarakat yang belum memahami tentang agama tersebut maka tokoh agama 

hadir menjelaskan tentang perihal agama tersebut. 

Agama merupakan sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap 

sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap sesuatu zat yang dianggap 

Tuhan diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari pengetahuan diri. 

                                                           
1
 Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 23. 

2
Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?Edisi 

baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 10. 
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Pengetahuan seseorang juga bisa diperoleh berdasarkan input yang dari luar, 

mungkin informasi dari orang tua, guru atau dari tokoh yang memiliki otoritas 

ilmu pengetahuan.
1
 Agama sudah bersumber keyakinan seseorang perihal agama 

yang sudah melekat dalam diri sejak lahir akan tetapi agama yang dianut manusia 

berdasarkan dari keturunan atau dari orang tua. Dalam hal ini agama yang 

dimaksud yaitu agama Islam. 

Agama sudah menjadi hal mutlak yang harus dipercayai mengikuti kitab 

suci yaitu Al-Qur’an dan mengamalkan yang sudah dituliskan dan disampaikan 

perantara orang yang lebih paham dengan agama seperti tokoh agama (ulama, 

kyia ataupun cendekiawan muslim).  

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.  Al-Fath/48: 8 . 

               

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan. 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa tokoh agama yang menjadi sumber dalam 

membawa perihal agama dan menjelaskan segalanya pada masyarakat apakah itu 

dalam konteks berbicara atau dengan konteks interaksinya yang menjadi contoh 

bagi masyarakat tersebut.  

Peranan tokoh agama adalah sebagai pemimpin yang berfungsi dan 

bertanggungjawab atas berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian sempit 

yang mengurus kegiatan ibadah  sehari-hari seperti penyuluhan agama, memimpin 

                                                           
1
Ali Amran,Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat Hikmah II, no. 1 

(2015): 24. 
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upacara ritual keagamaan (menjadi Imam masjid, khotib, pembaca doa, 

menikahkan, mengurusi peringatan hari besar Islam, mengajar ngaji, kegiatan 

keagamaan) dan juga sebagai pengambil keputusan paling dominan dalam 

masyarakat.
2
 Maka dari itu, tokoh agama yang di maksud seperti Dr. Ahmad 

Muaffaq N, S. Ag, M. Pd, H. Mahyaddin Mahdi, Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M. 

Ag. Selaku tokoh agama yang menjadi panutan dan beliau asli dari campalagian 

dan lahir dari lingkungan Masjid Raya Campalagian. Peranan tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan sudah menjadi keharusan dalam hal 

keagamaan dan untuk memberi arahan kepada masyarakat agar lebih taat terhadap 

agamanya.  

Desa Bonde tokoh agama  sudah  menjadi pemimpin karena membentuk 

masyarakat yang dulunya kurang akan pengetahuan dalam hal ini tokoh agama 

sudah menjadi panutan masyarakat yang awalnya masyarakat yang tidak tahu 

apa mengenai agama Islam dengan adanya tokoh agama membawa pengaruh 

yang sangat besar dalam mengubah masyarakat yang lebih Islami. 

  Kemudian Masyarakat di Desa Bonde  semuanya beragama Islam dan 

sebagai yang berjumlah penduduknya semua beragama Islam, maka sudah tentu 

memiliki tempat beribadah dan lembaga pendidikan Islam. Hal ini diketahui dari 

banyaknya tokoh agama dan masyarakat yang dominan ajaran Islam yang 

dipahami. Kemudian Masjid yang menjadi pusat keagamaan di Desa Bonde dari 

awal terbentuknya Masjid sudah banyak tokoh agama yang berdatangan dari luar. 

                                                           
2
  Choirul Fuad Yusuf, Peran Agama Terhadap Masyarakat Studi Awal Proses 

Sekularisasi Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah, (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan 

Diklat Keagamaan, 2001), h. 100  
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Tokoh agama mulai meyebarkan agama Islam melalui berdakwah secara tertulis 

atau secara lisan. Maka pada awal mula terbentuknya pengajian yang dilakukan di 

Masjid Raya Campalagian para tokoh agama mengajarkan kitab nahuw sharaf 

pada masyarakat.   

   Maka dari itu di Masjid Raya Campalagian sudah menjadi pusat 

keagamaan yang sudah banyak mendatangkan tokoh agama dari luar untuk 

memberikan ilmu dan melakukan pengajian kitab kuning. Dalam pengajian ini 

mengubah masyarakat yang dahulu kurangnya ilmu pengetahuan keagamaan 

kemudian para tokoh agama lebih meningkatkan pemahaman keagamaan melalui 

pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian setelah shalat maghrib 

sampai menjelang shalat isya.  

   Peran tokoh agama pada masyarakat sangatlah penting dalam 

meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pada persoalan agama karena 

dalam pengajian tersebut memiliki landasan Al-Quran dan Al-Hadist sebagai 

patokan karena di Desa Bonde mayoritas beragama Islam.     

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai tokoh agama 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan pada pengajian yang dilaksanakan 

di Masjid Raya Campalagian untuk mengetahui pengembangan pengetahuan 

masyarakat mengenai keagamaan dalam pengajian tersebut. Dalam mengubah 

masyarakat lebih meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat yang 

dilakukan di  Masjid Raya Campalagian. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskipsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian 

ini pada upaya  tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan (studi 

kasus pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). 

2. Deskripsi Fokus 

Pada penelitian ini dapat mempermudah pembaca dalam memahami, 

dalam peneliti ini dapat mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Peran Tokoh Agama 

Peranan tokoh agama yaitu sebagai pemimpin yang berfungsi dan 

bertanggungjawab atas berbagai kegiatan keagamaan dalam pengertian sempit 

yang mengurus kegiatan ibadah. Peran tokoh agama yang dimaksud peneliti 

adalah orang yang menjadi rujukan dalam persoalan keagamaan dalam pengajian 

di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Perubahan Sosial 

Menurut Selo Soemardjan berpendapat bahwa perubahan sosial 

merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan terhadap suatu masyarakat, 

untuk mempengaruhi sistem sosialnya, mencakup dalam segi sikap, nilai-nilai, 

dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.
3
 Perubahan ini 

terjadi karena  pola pikir masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial yang dimaksud 

                                                           
3
 Selo Semardjan, Social Change In Yogyakarta (New York: Comell University Press 

Ithaca, 1962), h. 379. 
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bahwa sebelum adanya pengajian kurangnya ilmu keagamaan yang dimiliki akan 

tetapi dengan adanya tokoh agama dengan memberikan ilmu melalui pengajian di 

Masjid Raya Campalagian.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka yang 

menjadi fokus penelitian ini  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi tokoh agama dalam meningkatkan 

pemahaman  keagamaan masyarakat? 

3. Bagaimana pandangan  masyarakat terhadap tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan? 

D. Kajian Pustaka  

 Kajian pustaka adalah suatu  penelitian yang dilakukan dalam menemukan 

data atau tulisan yang berhubungan dengan penelitian skripsi sebagai bahan 

perbandingan agar dapat lebih jelas di kaji. 

 Berdasarkan hasil penelusuran kajian pustaka yang penulis lakukan, maka 

peneliti menemukan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Adapun yang menjadi perbedaan terhadap peneliti temukan 

dalam penelitian terdahulu diantaranya yaitu: 

1. Skripsi yang berjudul: Optimalisasi Peran Tokoh Agama Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kecamatan Kuala 

Kabupaten Nagan Raya ditulis oleh Ibnu Sakdan pada tahun 2017. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran yang dilakukan oleh 

para tokoh agama di gampong adalah memberikan informasi dan 

edukasi bagi masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan al-

Hadist. Tokoh agama melakukan dengan cara menjalankan tugas untuk 

menyadarkan masyarakat dalam mengerjakan ibadah shalat, puasa,  

zakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan bisa mendorong masyarakat 

untuk berperan aktif dalam mengamalkan ajaran agama seperti Majelis 

ta’lim, memperingati hari besar Islam, MTQ, penyuluhan pernikahan. 

Berdasarkan hasil penelitian Ibnu Sakdan, yang berbeda dengan 

penenlitian ini adalah membahas tentang peran tokoh agama untuk 

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pengajian 

dengan memberikan pengetahuan lebih pada masyarakat. 

2. Skripsi yang berjudul:  Peran Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial 

Keagamaan (Studi Peran Kyai Abdul Hakim Di Desa Lajo Lor 

Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban) di tulis oleh Arina 

Mustafidah pada tahun 2018. Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa 

peran kyai sangatlah berfungsi bagi masyarakat, hal ini terlihat seorang 

kyai yang mampu melakukan adaptasi terhadap masyarakat dengan 

melakukan kontrol dan menjalankan kegiatan rutin yaitu muslimat dan 

fatayat NU serta kajian rutin ahad. Peran sosial kyai Abdul Hakim 

yang dilakukan dengan berbaur kepada masyarakat desa lajo lor, 

menjakin hubungan antara kyai dan masyarakat dengan baik, status 

dan peran yang dilakukan oleh kyai Abdul Hakim terhadap masyarakat 
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desa lajo lor sangatlah berfungsi yang relevan dengan teori 

fungsionalisme struktur talcott parson, dengan skema AGIL, 

berdasarkan hasil penelitian Arina mustafidah, yang berbeda dengan 

penelitian ini bahwa penulis akan melihat dari tokoh agama yang 

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat dengan langsung 

memberi pengetahuan keagamaan pada jamaah/masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan di atas maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Diharapkan dalam penelitian ini bisa memberi informasi  

kepada pembaca dan menjadi bahan referensi bagi penulis 

lainnya 
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2. Bagi penelti ini diharapkan dapat mendapat wawasan dalam 

ilmu pengetahuan social dan keagamaan. 

b. Manfaat Praktis 

  Secara praktis dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi 

masyarakat mengenai peran tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan (studi kasus pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peranan Tokoh Agama 

1. Pengertian Peranan  

  Menurut  Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang 

menjadi  bagian atau yang memegang pimpinan terutama.
1
 Peran adalah bentuk 

dari perilaku yang diharapkan  dari seseorang pada situasi social tertentu. Bila 

diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam 

suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari 

orang yang melakukan peran tersebut. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan 

sebagai sesuatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu. 

  Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau (status). 

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, 

maka hal itu dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya, hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat  serta kesempatan-kesempatan apa yang dihadirkan masyarakat 

kepadanya, pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seorang. 

                                                           
1  W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1984) h. 735 
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Hubungan sosial yang ada  dalam masyarakat merupakan hubungan antara 

peranan individu dalam masyarakat.
1
  

 Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melakukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu peran. Peran bisa 

disebut juga peranan (role) memiliki beberapa arti: 

1. Aspek dinamis dari kedudukan 

2. Perangkat hak-hak dan kewajiban 

3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan 

4. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang. 

 Menurut Komaruddin yang dimaksudkan dengan peran yaitu: 

1. Bagian tugas mana yang harus dilaksanakan dalam manajemen 

2. Pola penilaian yang diharapkan dalam mengenai suatu status  

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang menjadi karakteristik yang 

ada apanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
2
  

2. Pengertian Tokoh Agama 

  Tokoh agama merupakan ilmuan agama didalamnya termasuk nama-nama 

kyai, ulama, ataupun cendekiawan Muslim yang dalam sehariannya memiliki 

pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Grafisindo, 2013), h. 212-

213 
2
 Christian Imanuel Florentinus, Peran Kepala Desa Dalam Membangun Di Desa Budaya 

Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Ejoernal Ilmu 

Pemerintah, Volume 3, Nomor 2, 2015, h. 1187 
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agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan 

(hak spiritual maupun  biologis), dan moralitas.
3
 

 Tokoh agama adalah orang yang mendapatkan pengangkatan formal sebagai 

pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, mencapai 

kedudukan sebagai orang yang mampu mengetahui kondisi psikis dan perilaku 

kelompok atau masyarakat.
4
 

 Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian ulama yaitu 

ulama berasal dari bahasa Arab, jama’ (plural) dari kata alim yang berarti orang 

yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli pengetahuan atau 

para ilmuan. Perkataan ini di Indonesia agar bergeser sedikit dari pengertian 

aslinya dalam bahasa arab. Di Indonesia, alem diartikan seorang jujur dan tidak 

banyak bicara. Perkataan ulama  dalam arti mufrad (singular), sehingga kalau 

dimaksud jama’ di tambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai 

dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama-ulama yaitu 

orang- orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi 

contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya. 

 Selain itu dapat ditinjau dari sudut pandang masyarakat, pengertian tokoh 

agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang 

sesuai dengan ilmunya.
5
 Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh 

agama adalah seseorang yang melakukan dakwah secara lisan maupun tulisan 

                                                           
 

 
4
 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi 

baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 10. 
5
 Saiful akhyar lubis, konseling islami kyai dan pesantren, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 

2007), h. 169. 
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secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.
6
 Tokoh agama 

sudah sangat berperan dalam menyampaikan dakwah melalui pengajian dan 

kegiatan keagamaan. Pemahaman  keagamaan tokoh agama di dalam  masyarakat 

yang memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan pemahaman 

keagamaan kepada masyarakat dalam melakukan sesuatu.  

  Selanjutnnya professor Kimbal Young, sosiolog terkenal di Amerika 

Serikat dalam Kartini Kartono, mengatakan tokoh agama itu bentuk dominasi 

yang didasari kemampuan pribadinya  yang sanggup mendorong atau mengajak 

orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan ekseptansi atau penerimaan oleh 

kelompok dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.
7
 

Pemahaman dari Kimbal Young merupakan sebuah karismatik dari ilmu yang 

melekat pada dirinya memunculkan pengaruh dari usaha yang dilakukan kepada 

setiap masyarakat. 

  Donald K Emerson, mengatakan bahwa pemimpin informal di pedesaan 

sangat membantu dalam pemecahan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah 

masyarakat untuk meningkatkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan 

daerah. Penelitian hyang dilakukan Donald K Emerson  menjelaskan bahwa 

keberhasilan suatu pembanguna tidak terlepas dari dukungan dari tokoh setempat 

dalam hal ini pemimpin informal di desa.
8
 

   

                                                           
6
 Muh Ali Aziz. Ilmu dakwah, (Jakarta: kencana 2004), h. 75 

7
 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi 

baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 11 
8
 Donald K. Emmerson, Metodologi Penelitian Pedesaan : Masalah-Masalah Besar Di 

Tempat Kecil: Merencanakan Penelitian Pembangunan Daerah Di Indonesian, (Jakarta: Rajawali, 

1984), h. 25 
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 Berdasarkan  penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tokoh 

agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan 

dalam bidang ilmu pengetahuan keagamaan. Dan mampu memberi ilmu kepada 

masyarakat. 

a. Ciri-Ciri Tokoh Agama 

  Ciri-ciri tokoh agama adalah pertama tidak memiliki menunjukkan formal 

atau legitimasi sebagai tokoh agama, kedua  kelompok rakyat atau masyarakat 

menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai tokoh agama. Status tokoh agama 

berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengikuti dan 

menerima pribadinya, ketiga  dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari 

suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Keempat 

tidak mendapatkan  imbalan  tetapi diberikan secara sukarela, kelima  tidak dapat 

dimutasikan, tidak mencapai promosi, dan tidak memiliki alasan. Dan tidak perlu 

memenuhi persyaratan formal tertentu. Dan keenam  jika tokoh agama melakukan  

kesalahan dia tidak dapat di hukum, hanya saja respon orang terhadap dirinya jadi 

berkurang, pribadinya tidak diakui, dia ditinggalkan massanya.
10

 

 Cirri-ciri tokoh agama yang tidak mengharapkan sesuatu dari masyarakat dan 

melakukannya secara sukarela dan tidak memiliki kedudukan formal tertentu dan 

tidak mendapat dukungan dari suatu organisasi tokoh agama melakukan dengan 

tugas kepemimpinannya. Kemudian ketika tokoh agama melakukan kesalahan, 

maka tokkoh agama tidak dapat dihukum akan tetapi respek masyarakat terhadap 

dirinya berkurang.  

                                                           
10 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi baru, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 13. 
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 Astrid S. Susanto, dalam Elly Irawan, mengemukakan tokoh agama memiliki 

3 potensi antara lain:  pertama memiliki kecakapan dalam memberikan 

pemahaman keagamaan dan pengertian terhadap   kehidupan sosial. Kedua 

memiliki kepribadian yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat. Dan ketiga mampu berbicara dan pandai dalam mengajukan masukan 

dan ide-ide kepada masyarakat setempat
11

 

 Astrid juga menambahkan bahwa tokoh agama di desa dengan berlatar 

belakang agama khususnya Islam, pada masyarakat desa umumnya adalah 

pemimpin-pemimpin agama yang secara historis telah memiliki otoritas 

kepemimpinan yang cukup kuat. Para ulama, ustadz atau yang sejenis, mereka 

juga tidak saja berkedudukan sebagai pemuka agama tetapi sering juga 

menduduki kepemimpinan dalam masyarakat secara keseluruhan. 

 Berdasarkan yang di maksud tokoh agama yaitu orang tidak dapat 

pengangkatan sebagai pemimpin tapi mampu membangun suatu desa dengan 

menggunakan kemampuannya karena  memiliki pengetahuan, dan mampu 

mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat dan membantu 

masyarakat tanpa balas jasa atau lebih tepatnya dengan sukarela.  

b. Fungsi dan Sifat Tokoh Agama 

1. Fungsi Tokoh Agama 

 Peran dan fungsi tokoh agama yang sedemikian strategis dengan tugas-

tugasnya yang amat penting membuat tokoh agama atau imam masjid harus 

                                                           
11

 Elly Irawan, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 140. 
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memenuhi profil ideal.12 Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan 

sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. 

Peran tokoh agama setiap agama  yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki 

tanggung jawaban dalam menguatkan ajarannya kepada umat.
13

 Secara esensial 

paling tidak ada dua fungsi keagamaan yang cukup sentral dari tokoh agama. 

a. Fungsi Pemeliharaan Ajaran Islam  

   Fungsi  pemeliharaan ajaran Islam bahwa tokoh agama memiliki hak dan 

wewenang untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, di samping itu 

berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya. Karena itu selalu 

mengajarkan ritual keagamaan secara benar dan berperilaku  sesuai dengan 

ajarannya. Ia akan bereaksi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan-

penyimpangan. 

b. Fungsi Pengembangan Ajaran Agama 

  Fungsi pengembangan ajaran adalah bahwa mereka berupaya melakukan 

misi untuk menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pemeluknya. 

2. Sifat Tokoh Agama 

  Sifat adalah suatu keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu 

benda, orang dan sebagainya.
14

 Para tokoh agama harus memiliki sifat yang baik 

agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki 

tokoh agama. 

                                                           
12 Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, edisi kedua (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 

h. 28. 
13

 Elli M Stiadi, Pengantar Sosiologi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 34. 
14

  Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 245. 
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a. Rabbani  

  Melaksanakan tugas-tugas merupakan upaya mewujudkan masyarakat 

yang rabbani, yakni masyarakat yang sikap dan perilakunya disesuaikan dengan 

nilai-nilai keagamaan 

b. Ikhlas 

 Pada  setiap amal, keikhlasan merupakan modal penting. Sebanyak dan 

sebesar apapun amal seseorang tanpa keikhlasan tidak ada nilai apapun disisi 

Allah SWT. Dengan keikhlasan, tugas-tugas yang berat akan terasa menjadi 

ringan. Ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dengan 

ketulusan hati. 

c. Sabar  

  Kesabaran yang merupakan wujud dari menahan diri dari sikap dan 

perilaku emosional merupakan sesuatu yang amat diperlukan oleh seorang tokoh 

agama. Sikap sabar merupakan sesuatu bentuk pemberi ketenangan jiwa dalam 

menghadapi segala sesuatu hal yang muncul di sekitar lingkungan hidup. 

d. Adil dan bijaksana 

  Tidak sedikit tempat ibadah yang menjadi lahan rebutan bagi kelompok-

kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menguasai guna mengembangkan 

pendapat dan pahamnya masing-masing. Di samping itu terjadi juga konflik antara 

yang tua dengan yang muda, bahkan konflik kepentingan  politik. Oleh karena itu, 

para tokoh agama harus bertindak adil bijaksana dalam menyikapi perbedaan 

kelompok dan berbagai kepentingan sehingga bisa mengarahkan tempat ibadah 

pada fungsi yang sebenar-benarnya yang salah satunya adalah sebagai pusat untuk 
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memperkokohkan Ukhuwah Islamiyah, dari sini diharapkan terwujud sikap saling 

hormat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat 

e. Jujur 

  Salah satu yang paling penting harus tegak dalam kehidupan masyarakat 

Islam adalah kejujuran. Namun hal ini harus disadari sebagai sesuatu yang tidak 

terwujud dengan sendirinya, diperlukan proses yang sungguh-sungguh, karena itu 

tokoh agama sangat dituntut untuk memiliki sifat jujur. Apabila seorang tokoh 

telah memiliki sifat jujur, maka apa yang menjadi  pesan programnya diwujudkan 

juga dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Berilmu  

   Ilmu dan wawasan yang luas amat diperlukan, Apalagi dalam kapasitas 

sebagian tokoh harus memimpin dan membimbing masyarakat. Ilmu keislaman 

merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipahami dan dikuasai dengan baik 

sehingga tokoh tidak bingung dalam menyikapi, menganggapi dan menjawab 

masalah-masalah yang terkait dengan bidang keagamaandan keislaman. Wawasan 

kontemporer atau masalah yang sekarang sedang berkembang juga sangat perlu 

dipahami oleh seorang tokoh. Demikian juga, persoalan yang berkembang itu bisa 

disikapi  tanpa harus melanggar nilai-nilai Islam bahkan justru nilai-nilai  Islam 

memberi arahan yang positif. 
15

 

g. Memahami Jiwa Jamaah 

  Tokoh agama dapat memahami jiwa jamaahnya yang beragam yaitu suku, 

paham keagamaan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan 

                                                           
15 Taufik Al-wa‟iy, Dakwah Kejalan Allah; muatan, sarana dan tujuan, (Jakarta: Robbani Press, 

2010), h. 141. 
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status sosial. Memahami jiwa jamaah ini akan membuat seorang tokoh bersikap 

dan bertindak yang bijak sehingga jamaah  tetap mau aktif dalam mengikuti 

bimbingan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

h. Sejuk dan Beribawa 

   Kehidupan masyarakat kita sekarang sangat dibutuhkan adanya pemimpin 

yang bisa mengayomi masyarakat dengan kelembutan hati dan memiliki 

karismatik dalam mengajak masyarakat sehingga adanya kedekatan tersendiri 

tanpa mengabaikan kewibawaannya.  

  Uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa fungsi dan sifat tokoh agama 

adalah mempunyai peranan penting bagi pemeliharaan ajaran agama dan 

membimbing masyarakat untuk meningkatkan pemahaman keagamaan  yang 

bertujuan memiliki nilai-nilai keagamaan.  Adapun beberapa sifat yang dimiliki 

oleh tokoh agama yaitu diantaranya rabbani, ikhlas, jujur, adil, bijaksana, berilmu, 

sabar, memahami jamaan, sejuk dan beribawa. Sifat tersebut menggambarkan 

keadaan tokoh agama supaya bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk 

ditanamkan dalam diri mereka. 

c. Peran Tokoh Agama dan Tanggung Jawab 

  Peran dan tanggung jawab tokoh agama merupakan segala sesuatu 

mengenai kegamaan tokoh agama yang berperan penting dalam kegiatan 

keagamaan dan menjadi pemimpin dalam setiap pelaksanaan ritual keagamaan 

seperti pengajian,maulid Nabi Muhammad SAW, Isra mi’raj, khatib, imam masjid 

dan yang bersangkutan dengan agama.Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S.  Al-

Faathir/35: 28 sebagai berikut. 



20 
 

 
 

                        

                 

Terjemahnya:  

  “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Pengampun.”
4
 

  Maka dari itu tokoh agama sebagai panutan untuk memberikan wawasan 

keilmuan dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat dengan menggunakan 

landasan Al-quran dan hadist sebagai konsep dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan bagi masyarakat disekitarnya. Posisi tokoh agama mempunyai 

tanggungjawab terhadap masyarakat karena segala sesuatu yang dimiliki tokoh 

agama sangat memberi manfaat bagi masyarakat.Dengan demikian juga tokoh 

agama harus memiliki banyak pengetahuan melebihi dari masyarakat sendiri. 

Sedangkan orang yang alim tentang perintah Allah dan tidak alim tentang  Allah 

adalah orang yang mengetahui hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban, tetapi 

tidak takut kepada Allah
16

 

1. Tugas dan kewajiban  

  Tugas yang wajib dikerjakan oleh setiap tokoh agama dalam 

mengembangkan agama, yaitu: 

a. Menjadi Imam sholat dalam setiap waktu 

                                                           
4 bnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam S yafi‟i, 2010), Cet I, h. 

186. 
16

  Ibid. H. 188 
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b. Menyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti shalat tarwih dan 

sebagainya 

c. Mengajar mengaji 

d. Menyelenggarakan “tajhiz” mayat 

e. Menjadi amil zakat 

f. Dan sebagainya sepanjang menyangkut dengan keagamaan 

2. Tanggung Jawab 

  Adapun arah tadjid (membangun) seyogyanya dilakukan oleh para ulama 

dan umat Islam pada umumnya sebagai pengembangan amanah (tanggung jawab) 

Allah dan pewaris para Nabi diantaranya: 

1. Menegakkan Dakwah secara Komprehensif 

  Pergerakan dakwah secara komprehensif merupakan tanggung jawab 

utama umat Islam dan khususnya tokoh agama. Dakwah Islam yang lengkap 

berarti memberikan suatu kefahaman tentang tasawuf  Islam yang hakiki. Tokoh 

agama mestinya dituntut memberikan kejelasan kepada manusia bahwa konsep 

hidup Islam bersifat kaffah yaitu merangkumi semua aspeknya aqidah, ibadah, 

akhlak, syariah, politik, ekonomis, sosial, budaya, dan pendidikan. Perlu 

ditransparansikan bahwa ajaran Islam yang  tidak bersifat persial dan Islam tidak 

mengenal apa yang disebut dikhotonisme.  
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 Tokoh agama memberikan wawasan keagamaan melalui dengan cara 

menyampaikan dengan lisan Penjelasan dari firman Allah SWT dalam Q.S An-

Nisa/4: 59: 

                           

                             

      

 

Terjemahnya:  

  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”
5
 

 

  Ayat di atas menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tokoh yang benar-

benar menjalankan syariat menurut agama Islam, Pergerakan dakwah secara 

komprehensif yang bertujuan untuk menghilangkan sikap dikhotomisme serta 

kembali mempopulerkan argument dan sikap, bahwa aspek yang diatur dalam 

Islam untuk manusia tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara satu dengan 

yang lain. 

2. Medidik dan Membina Generasi Islam 

  Peran tokoh agama disini yaitu untuk meningkatkan pemahaman 

keagamaan manusia yang memiliki iltizam dalam tuntutan Islam. Dalam  

pembinaan generasi muda Islam yang unggul dan memiliki semangat jihad,   

semua dapat ditempuh melalui tarbiyah Islamiyah seperti dilakukan Rasulullah 

                                                           
5
 . Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: CV Deponegoro, 

2010), H. 250 
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saw. Rasulullah mendidik para sahabatnya melalui tarbiyah dan pembinaan 

syakhsiyyah Muslim luhur. supaya bebas dari segala pegabdian kecuali kepada 

Allah, peran ulama dituntut untuk memiliki iltizam Qiadi  (komitmen 

kepemimpinan). 

3. Membentuk Masyarakat yang  Menjujung Tinggi Syariat Islam  

  Eksistensi umat Islam dan para ulama yaitu mewujudkan serta 

menegakkan masyarakat madani yaitu suatu tatanan masyarakat yang tersedia 

melaksanakan hukum Allah dalam semua bidang permasalahan.  Terwujud ke 

arah rekontruksi hukum yang selama ini diselewengkan, hal yang sangat mendasar 

yang harus dilakukan yaitu menanamkan kesadaran aqidah dan menghayati nilai-

nilai ajaran Islam yang istiraqamah, umat Islam tidak bimbang  dalam 

menghadapi perubahan sistem hidup, dengan demikian supremasi hukum dapat 

terealisasikan dalam kehidupan manusia.
17

 

 Uraian di atas memiliki tanngungjawab tokoh agama dengan menegakkan 

dakwa secara komprehensif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai semua aspek aqidah, ibadah, akhlak, politik dan sebagainya, selanjutnya 

tokoh agama mendidik dan membina generasi Islam untuk meningkatkan 

pemahaman keagamaan manusia melali ittizam sebagai tuntutan dalam Islam. 

Kemudian tokoh agama membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi syariat 

Islam dengan mewujudkan dan menegakkan masyarakat yang madani/ tokoh 

                                                           
17 Alwahidi Ilyas & Jakfar puteh, Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial, (Banda Aceh, AK 

Group Yogyakarta bekerja sama dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006). h. 158-

160. 
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agama memiliki banyak tanggungjawab untuk menuntun masyarakat lebih baik 

dan meningkatkan pemahaman keagamaan. 

B. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan 

Menurut Soedjatmoko perubahan yang disebabkan oleh 3 faktor utama, 

yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua,  faktor 

kedudukan, dan yang ketiga, faktor ekologi dan lingkungan hidup.
19

 Perubahan 

yang terjadi diakibatkan dengan adanya teknologi atau faktor kependudukan dan 

lingkungan yang bisa merubah masyarakat.  

  Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam 

hidupnya dapat dipastikan akan mengalami perubahan-perubahan. Adanya 

perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui bila kita melakukan suatu 

perbandingan dengan keadaan masyarakat pada masa tertentu yang kemudian 

dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu lampau. Perubahan setiap 

masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan. Beberapa ahli 

sosiolog berpendapat tentang peruabahn social diantaranya:  

1. Maclver berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial dikatakan 

sebagai perubahan perubahan dalam hubungan sosial (social 

relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan 

(equilibrium) hubungan sosial.
20

 

2. Pitrim A. Sorokin  berpendapat bahwa usaha untuk mengemukakan 

adanya suatu kecenderungan tertentu dan tetap dalam perubahan-

                                                           
19

 Berliana karakusumah, pemimpin adiluhung, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2006), h. 2 
20

  Maclver, Society, A Textbook Of Sociology, (New York: Farrar And Rinehart, 1937), 

h.272. 
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perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Dia meragukan kebenaran 

tentang adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial. Akan tetapi, 

perubahan-perubahan tetap ada dan yang paling utama adalah 

lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial penting untuk dipelajari sebab 

dengan cara tersebut barulah akan diperoleh suatu generalisasi.
22

 

3. Samuel Koening berpendapat bahwa perubahan sosial menunjuk pada 

modifikasi yang terdapat pada pola kehidupan manusia yang terjadi 

karena faktor intern maupun ekstern.
23

 

4. William F. Ogburn berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena 

adanya kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya 

perubahan. Perubahan tersebut meliputi kondisi-kondisi ekonomis, 

teknologis, geografis, atau biologis yang terjadinya perubahan-

perubahan pada aspek kehidupan sosial.
24

 

  Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-

gejala sosial yang ada di masyarakat dimulai dari yang bersifat individu hingga 

yang lebih kompleks. Perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju 

keadaan baru yang berbeda  dari keadaan sebelumnya. 

2. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial 

  Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas 

beberapa bentuk diantaranya: 

 

                                                           
22

 Pitrim A Sorokin, Contemporary Sociological Theories (New York: Harper And 

Brothers, 1928), h. 739 
23

 Samuel Koening, Mand And Society, The Basic Teaching Of  Sociology,  (New York: 

Barnern & Npble Inc, 1957), h. 279 
24

 Willim F. Ogburn, Sociology, h. 262 
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a. Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi  

  Perubahan evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang 

cukup lambat dan tanpa adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang 

bersangkutan. Perubahan ini berlangsung mengikuti perkembangan masyarakat, 

yaitu sejalan dengan usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Dengan kata lain perubahan ini terjadi oleh karena dorongan dari usaha-

usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya 

dengan perkembangan masyarakat pada  waktu tertentu. Sedangkan perubahan 

revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan tidak ada kehendak atau 

perencan aan sebelumnya. Secara sosiologi perubahan revolusi adalah perubahan 

yang terjadi mengenai unsur-unsur masyarakat atau lembaga-lembaga masyarakat 

yang berlangsung cukup cepat.
25

 

b. Perubahan yang Direncanakan dan Perubahan yang Tidak 

Direncanakan  

  Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap 

lembaga-lembaga masyarakat yang didasarkan pada perencanaan oleh pihak-pihak 

yang menghendaki perubahan tersebut. Perubahan yang direncanakan selalu di 

bawah pengendalian atau pengawasan. Perubahan tidak hanya terjadi pada 

lembaga kemasyarakatan tertentu, tetapi juga diarahkan pada perubahan lembaga 

kemasyarakatan yang lain. Perubahan yang direncanakan paling bagus pada 

masyarakat yang sebelumnya belum pernah mengadakan perubahan dan ingin 

berubah. Sedangkan perubahan tidak direncanakan adalah perubahan yang 

                                                           
25

 Piot Satanpka, Sosiologi Perubahan Social, ( Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 152 
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berlangsung diluar perencanaan atau pengawasan masyarakat. Perubahan yang 

tidak dikehendaki ini lebih banyak menimbulkan pertentanganpertentangan yang 

merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan dalam kondisi yang 

demikian anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk 

melakukan perubahan-perubahan, lantaran kekecewaan mereka yang mendalam. 

Perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat karena sudah merencanakan 

sebelumnya dengan berlandaskan wawasan keagamaan yang disampaikan oleh 

tokoh agama tersebut. Sedangkan perubahan yang tidak dihendaki bisa saja 

langsung berubah tanpa adanya perencanaan awal akan tetapi perubahan itu bisa 

terjadi pada individu atau masyarakat sendiri yang belum tentu diharapkan pada 

masyarakat. Dakwah sebagai agen perubahan (change agent) mempunyai arti 

yang luas, yaitu mengubah manusia ke arah yang lebih baik untuk memberikan 

pengaruh perubahan pada tingkah laku manusia sesuai yang dikehendaki dakwah. 

Oleh karena itu komponen tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan sebagai agen perubahan bagi masyarakat. Sejalan dalam Firman Allah 

yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup 

sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat Islam khususnya, 

sebagaimana termaksud dalam Firman Allah dalam Q.S Ar-Rad/13:11: 
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Terjemahnya: 

“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia.”
6
 

 

  Pada tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya 

secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-

amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga 

secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merobah 

Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka. 

Ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka selama 

mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka maksudnya Allah 

menyuruh kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, 

tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan 

memberikan cobaan atau nasib hambanya selama hambanya mau berusaha dan 

bertindak yang lebih baik. Dengan adanya tokoh agama merubah sikap 

masyarakat dan menyelesaiakan permasalahan-permasalahan dengan selalu 

memberikan wawasan keilmuan agama Islam yang membentuk kepribadian yang 

lebih baik lagi bagi masyarakat. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk 

                                                           
6
 DEPARTEMEN AGAMA RI, Al-Quran Terjemahan Al-Kamil, (Jakarta Timur: CV 

Darul Sunnah, 2017).h. 251  
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mengubah sikap masyarakat dan pola pikir masyarakat dalam hal kehidupan 

keagamaan yang sudah dianjurkan dalam Islam. Maka dalam hal ini semua 

manusia bisa berubah dengan pola pikir manusia itu sendiri jadi perubahan terjadi 

tergantung manusia itu sendiri. 

3. Faktor-Faktor Perubahan Sosial 

 Perubahan tidak datang dengan sendirinya, tetapi terjadi melalui interaksi 

sosial harian dan bila dikaitkan dengan pemikiran Dahrendorf, maka unsur 

dominasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan.
7
Ada begitu banyak 

faktor pemicu adanya perubahan sosial, namun yang paling umum terjadi adalah 

karena bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal dan yang 

bersumber dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Begitu juga dengan siapa 

yang menjadi aktor dibalik munculnya suatu perubahan sosial. Dalam bahasan 

umum sumber perubahan sosial seringkali didasarkan pada dua sumber pokok, 

yakni endogenous (dalam) dan exogenous (luar).
8
 Adapun sebab-sebab terjadinya 

perubahan sosial dari faktor internal, antara lain:
9
  

a. Penduduk, perubahan jumlah penduduk seperti bertambahnya jumlah 

penduduk karena transmigrasi dapat mengakibatkan perubahan-

perubahan pada struktur masyarakat terutama mengenai lembaga-

lembaga kemasyarakatan. Kehadiran transmigrasi dapat berdampak 

positif dan menguntungkan jika mereka memiliki keterampilan kerja. 

                                                           
7
K.J. Veeger, Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat 

Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 214. 
8
 Talcott Parsons,” A Functional Theory of Change”, dalam Eva Etzioni-Halevy dan 

Amitai Etzioni, Social Changes: Sources, Patterns and Consequences (New York: Basic Book, 

1994), h. 76. 
9
 Donatus Patty, pengantar Sosiologi (Kupang: CV Kasih Indah, 2005), h.248-252. 
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b. Pertentangan/konflik, selama manusia hidup berkelompok, selama itu pula 

terdapat pertentangan. Pertentangan merupakan bagian dari interaksi 

sosial, karena itu pertentangan tidak mungkin dihilangkan tetapi dapat 

diatasi. Ketika sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, akan 

menimbulkan persaingan dan pada akhirnya mengakibatkan konflik. 

Ketika terjadi konflik, dalam masyarakat muncul kekecewaan dan 

keresahan sosial, maka pada saat itu individu-individu sangat mudah 

terpengaruh dengan hal-hal yang baru. 

c. Penemuan baru, penemuan baru dalam kebudayaan dapat berpengaruh 

pada berbagai sektor kehidupan lainnya. Pengaruh-pengaruh tersebut 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi bidang-bidang kehidupan 

yang satu dengan lainnya. Contohnya penemuan listrik mengakibatkan 

penemuan radio, televisi dan komputer yang akhirnya dapat 

mempengaruhi adat istiadat, pendidikan, ekonomi dan pola perilaku 

masyarakat.  

 Adapun perubahan sosial terjadi karena adanya faktor eksternal atau faktor-

faktor yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain:
10

  

a. Lingkungan alam, lingkungan alam turut mempengaruhi keadaan sosial, 

kebudayaan serta perilaku masyarakat yang hidup di sekitarnya. 

Lingkungan alam yang berbeda-beda berdampak pada mata pencaharian 

masyarakat yang berbeda-beda pula. Masyarakat yang tinggal di pedesaan 

kehidupan sosialnya berbeda dengan masyarakat perkotaan.  
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 Donatus Patty, Pengantar Sosiologi, (Kupang: CV Kasih Indah, 2005), h. 253-255. 
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b. Peperangan, peperangan antar dua negara atau lebih menyebabkan adanya 

perubahan, di mana pihak yang kalah akan dipaksa untuk mengikuti semua 

keinginan pihak yang menang, termasuk dalam hal ekonomi, kebudayaan 

dan pola perilaku.  

c. Pengaruh kebudayaan lain, masuknya kebudayaan asing yang diterima dan 

diterapkan berdampak pada kehidupan sosial yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan sistem sosial. Akibat globalisasi informasi, 

transparasi dan ekonomi, pengaruh budaya asing merubah keseluruhan 

tatanan hidup dan pola perikelakuan masyarakat, seperti pola konsumsi 

dan gaya hidup. 

  Maka perubahan sosial yang di maksud bahwa perubahan akan ilmu yang 

di dapat sebelum adanya pengajian dengan melihat tolak ukur cara berpikir 

masyarakat mengenai hal-hal yang seharusnya dianjurkan dalam Islam. Maka dari 

itu tokoh agama datang dengan mengubah masyarakat yang kurangnya bakal 

pengetahuan keagamaan menjadi meningkat dengan adanya tokoh agama dalam 

melakukan pengajian di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

  Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

kontekstual yang menjadikan manusia menjadikan manusia sebagai instrument 

dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan 

data yang pada umumnya bersifat kualitas yang mengambil data dari tempat objek 

yang menjadi penelitian, terutama dalam menyoroti fenomena objek formalnya. 

Penenlitian ini bercorak kualitatif karena objek penelitian berupa gejala atau 

proses yang lebih mudah dijelaskan dengan deskripsi kata-kata sehingga 

dinamikanya dapat ditangkap secara lebih utuh. 

   Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

memaparkan situasi, kondisi  dan kejadian tentang peran tokoh agama dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan (studi kasus pengajian di Masjid Raya 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). 

2. Lokasi Penelitian 

  Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu peran tokoh agama 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan (studi kasus pengajian di Masjid 

Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), maka penulis mengambil lokasi 

di kawasan Masjid Raya Campalagian yang berada di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 
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Peneliti memilih daerah tersebut karena merupakan tempat tinggal peneliti 

sehingga memudahkan dalam penelitian. 

B. Metode Pendekatan 

  Setiap penelitian  memiliki berbagai macam bentuk pendekatan, guna 

menjawab perumusan masalah pada penelitian yang sudah ditetapkan.  

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka penelitian diarahkan  untuk 

mengidentifikasikan, mendeksripsikan serta menganalisis mengenai peran tokoh 

agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan  (studi kasus pengajian di  

Masjid Raya Campalagian Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar), maka penulis 

menggunakan pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologi 

  Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan informan 

untuk mendapatkan informasi. Pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang 

menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan 

serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.
1
 

Adapun tujuan dari peneliti menggunakan pendekatan sosiologi untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi terhadap peran tokoh agama yang menjadi pusat dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan di Masjid Raya Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. 
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 . M Hajir Nonci,  Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 



 

 
 

2. Pendekatan Fenomenologi 

  Pendekatan fenomenologi pada penelitian ini supaya mengetahui makna 

dari perkataan dengan melihat sikap dan perilaku informan.
2
 

  Adapun tujuan, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi ini dapat 

memberi informasi mengenai peran tokoh agama dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan di Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. 

C. Sumber Data 

  Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari sumber data dalam membantu 

proses penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer 

  Data primer yaitu empiric yang diperoleh dari informan penelitian dan 

hasil observasi partisipasi  dan penelitian juga menggunakan sistem wawancara 

purposive sampling secara langsung atau memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan 

dokumentasi para narasumber. Peneliti menganggap informan yang dipilih 

sebagai informan yang memiliki pemahaman terhadap penelitian tersebut. 

berdasarkan atas ciri-ciri populasi seperti seorang tokoh agama 

(annangguru,ulama dan cendekiawan muslim), tokoh masyarakat, jamaah tetap 

                                                           
2
 Deno Eko Agustinivo, memahami metode penelitian kualitatif: teori dan praktik, (CET. 

I: Yogyakarta: Calpulis, 2015) h. 11.  



 

 
 

Masjid Raya Campalagian.
3
 akan memberikan informasi terkait dalam penelitian 

ini.    

2. Data Sekunder 

  Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer 

yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam 

permasalahan yang diteliti menelusuri bahan bacaan berupa jurnal-jurnal, artikel 

dan website terkait judul skripsi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

  Observsi adalah kegiatan  manusia dengan menggunakan pancaindra mata 

sebagai alat bantu utamanya. Kemudian melakukan suatu pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.
4
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data 

kemudian melakukan suatu pengamatan untuk mengumpul data. Pencatatan hasil 

dapat dilakukan dengan bantuan rekaman (hp), pada pengertian ini kegiatan 

observasi untuk mengamati masyarakat terhadap dampak yang terjadi setelah 

adanya pengajian. Keadaan yang peneliti maksud dalam hal ini peran tokoh 

                                                           
3
 Margono dalam Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. I; 

Makassar: Alauddin University Press), h. 178. 

4
  Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1990), h. 173 



 

 
 

agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan (studi kasus pengajian di 

Masjid Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). 

2. Wawancara 

  Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka anatara pewawancara dengan 

informan atau orang yang wawancarai.
5
 Yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis interview bebas terpimpin, dimana penulis mengunjungi langsung ke 

tempat lokasi atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara 

langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan, dan penelitian menggunakan 

interview untuk mendapatkan jawaban dari informan tentang peran tokoh agama 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan (studi kasus pengajian di Masjid 

Raya Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). Adapun yang diwawancarai 

terdiri dari tokoh agama,  4 orang jamaah Masjid Raya Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. 

3. Dokumentasi 

    Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-

macam sumber tertulis atau dari dokumen berbentuk gambar, misal foto, sketsa 

dan lain-lain sedangkan dokumen berbentuk lisan, misalnya rekaman. 

Dokumentasi berupa catatan dan rekaman penting tentang. Peran tokoh agdalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan (studi kasus di Masjid Raya Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar). 

                                                           
5
 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009). h. 108 



 

 
 

E. Instrumen Penelitian 

 Irawan menjelaskan bahwa satu-satunya instrumen terpenting salam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan 

alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti pedoman wawancara, alat 

perekam suara dan alat perekam suara dan alat tulis. Tetapi alat-alat ini benar-

benar tergantung pada peneliti untuk menggunakannya. Peneliti sebagai 

instrument ini disebut (participant-observer) di samping memiliki kelebihan-

kelebihan juga mengandung beberapa kelemahan. 

Kelebihannya peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami 

apa yang terjadi pada objek atau subjek yang ditelitinya dan peneliti dapat 

langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya. Adapun kelemahannya 

dimana peneliti sebagai instrument utama adalah pertama sungguh tidak mudah 

menjaga objektifitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti dan sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis dan melaporkan hasil 

penelitian.
6
 

Penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan berbagai macam 

instrumen. Adanya instrumen karena kegunaannya dalam menunjang hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Instrument yang dilakukan adalah:   

1. Kendaraan berupa sepeda motor yang digunakan ketika berangkat 

kelokasi penelitian.  

2. Handphone ini digunakan untuk merekam dan mengambil gambar 

narasumber di lokasi penelitian.  

                                                           
1.

 Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Cet.1; 

Yogyakarta”: Graha Ilmu, 2014)., hal.56. 

 



 

 
 

3. Recorder untuk menunjang hasil rekaman video kami juga 

menggunakan perekam suara untuk mendengar lebih jelas apa yang 

disampaikan oleh narasumber.  

4. Alat Tulis seperti pulpen dan buku digunakan untuk mencatat 

informasi yang didapatkan dari narasumber. 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian 
7
. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya  dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dipelajari dan memutuskan apa yang ingin diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data yang di maksud disini adalah proses pengurangan data, 

dalam artian proses penyempurnaan data, baik berupa pengurangan terhadap data 

yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang 

dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak sehingga 

perlu dicatat  dan diteliti secara rinci. Mereduksi data juga dapat diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” dari lapangan sebagai bahan mentah yang disusun lebih 

sistematis.
8
  Data yang telah direduktif diharapkan akan memberikan gambaran 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, Manejemen Penelitian (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 309  

8
  Danu Eko Agustiniva, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori Dan Praktik, h. 
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yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun 

berdasarkan kategori atau pengelompokkan yang diperlukan.
9
 Data yang diproses 

untuk mengumpulkan data dan disususn berdasarkan permasalahan dalam 

penelitian dan memilih berdasarkan kebutuhan peneliti, mengelompokkan dan 

membatasi permasalahan dalam proses penumpulan data. Penyajian data 

diharapkan dapat memberi kejelasan terhadap data yang di susun. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

  Penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan  berubah apabila tidak ditemukan 

bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data 

kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat 

dipercaya).
10

. 
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 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik, h. 

65. 
10

 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik, h. 
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BAB IV 

HASIL DAN  PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Desa 

a. Sejarah Desa 

Jauh sebelum terbentuknya Desa Bonde wilayah ini sudah terbentuk 

sebuah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang tokoh adat yang 

bergelar kapala kampung. Awal terbentuknya diperkirakan sekitar abad ke-19. 

Jadi menurut pasang yang diyakini Bonde. Asal kata Bonde adalah pasir yang 

berada di sekitar pantai (pesisir pantai). Maka diberilah nama Bonde sebagai 

kappung Bonde.  

Setelah terbentuk distrik Campalagian, Bonde juga ikut membenahi 

struktur adatnya dengan mengangkat Mara’dia Bonde untuk membantu Mara’dia 

(Raja). Selanjutnya perkembangan semakin maju maka setelah terbentuk 

kecamatan Campalagian maka tatanan pemerintahan Bonde pun ikut berubah 

yang awalnya disebut kampung yang kemudian berubah jadi Desa Bonde. 

Disekitar tahun 1968 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama. 

Kepala desa pertama dijabat oleh seorang yang berasal dari masyarakat 

dan merupakan pembantu dari Mara’dia (juru tulis Mara’dia) dari periode tersebut 

sampai sekarang sudah sampai sekarang sudah enam kali terjadi pergantian kepala 

desa. Sampai pada tahun 2009. Desa Bonde memiliki 4 pembagian dusun yakni: 

dusun I Mara’dia, II Masigi Timur, III Masigi Barat. IV Puppole namun karena 

perkembangan populasi penduduk yang cukup siknifikan  setiap tahunnya dan 
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padatnya penduduk dari suatu wilayah maka dusun IV Puppole di pisah menjadi 2 

bagian yakni dusun IV Puppole dan dusun V Pasar Baru. Pada tahun 2010 Desa 

Bonde memiliki 5 dusun yakni dusun I Maraddia, II Masigi Timur, III Masigi 

Barat, IV Puppole dan V Pasar Baru. Upaya ini juga sebagai perwujudan 

pelaksanaan pendataan serta pelayanan yang mudah bagi pemerintah desa 

setempat. 

Tabel 4.1 Periode Kepala Desa Bonde 

NO 

NAMA PEJABAT KEPALA 

DESA PERIODE KETERANGAN 

1 RUKKAWALI 1965- Kepala Desa 

2 ANDI DAUD S -2001 Kepala Desa 

3 SULAEMAN 2002-2004 Pejabat Sementara 

4 H. MUH YUSUF 2005-2006 Pelaksana Harian 

5 Drs. H. JAWAHIR 2006-2012 Kepala Desa 

6 S. USMAN ABBAS 2013-2018 Kepala Desa 

7 S. USMAN ABBAS 2019-Sekarang Kepala Desa 

Sumber Data : Diambil Dari Kantor Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2021. 

b. Kondisi Umum Desa (Demografi) 

 

 

Gambar 4.2  Peta Administrasi Kecamatan Campalagian 

 Lokasi Penelitian 
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Desa Bonde merupakan daerah pesisir pantai yang berada pada + 45m- 

50m diatas permukaan laut yang terletak + 38km dari ibu kota kabupaten. Desa 

Bonde mempunyai luas daerah 217,75 m2 dan memiliki 5 dusun  dan dihuni 

sekitar 5.220 jiwa dari 1.437 KK. Sebagian besar penduduk Desa Bonde adalah 

wiraswasta. Pegawai negeri sipil, nelayan, petani dan pertukangan (batu/kayu) 

sedangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Desa Bonde yaitu: madrasah 

aliyah 1 buah, SMP 1 buah, Madrasah Tsanawiyah 1 buah, SD 3 buah, Madrasah 

Ibtidaiyyah 1 buah, TK 1 buah dan PAUD 5 buah. Untuk fasilitas kesehatan dapat 

5 buah posyandu, untuk fasilitas keagamaan terdapat 5 buah masjid, pasar induk 

kecamatan 1 buah, 1 buah perpustakaan. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa Di Desa Bonde 

No Nama Dusun 
Penduduk( Jiwa ) JumlahRumahTangga 

(RT) 

Luas Wilayah 

(Ha) 

Tingkat 

KepadatanPenduduk Lk Pr Total 

1 DusunMaraddia 383 433 816 243 

217,75 

  

2 DusunMasigiTimur 481 513 994 286 

3 DusunMasigi Barat 479 500 979 282 

4 DusunPuppole 679 775 1454 336 

5 DusunPasarBaru 534 456 990 308 

T o t a l 2556 2677 5233 1455 

Sumber Data : Diambil Dari Kantor Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2021 

Tabel 4.3 Jumlah dan Komposisi Penduduk berdasarkan umur 

UMUR (Tahun) JUMLAH (Jiwa) Ket 

0-18 418   

18-24 633   

25-55 395   

55- ketas 341   

Total 1.787   
 

Sumber Data : Diambil Dari Kantor Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2021 
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B. Keadaan Sosial, Budaya 

Desa Bonde dalam kategori keagamaan dan kedayaan sangat homogen. 

Masyarakat Desa Bonde 100 % memeluk agama Islam. Karena kondisi internal 

mereka yang homogen. Maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang 

terjadi dalam masyarakat Desa Bonde sangat erat sifat kekeluarga dan gotong 

royong sehingga tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan 

simultan. Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi 

dinamika. Kalau dalam persoalan agama merata memeluk Islam, maka dalam 

tradisi kebudayaan begitu juga adanya. Masyarakat Desa Bonde tetap memelihara 

tradisi budayanya dan hal ini yang membuat masyarakat Desa Bonde tetap eksis 

sampai saat ini. 

Tabel 4.4 Data kelembagaan / organisasi yang ada di Desa Bonde 

NO NAMA LEMBAGA/ORGANISASI JUMLAH 

KELOMPOK 

KETERANGAN 

1 Badan permusyawaratan Desa (BPD) 1 Aktif 

2 LKMD 1 Tidak Aktif 

3 Karang Taruna 1 Aktif 

4 Remaja Masjid 4 Aktif 

5 Kelompok Tani 5 Aktif 

6 PKK 1 Aktif 

7 kelompok Nelayan 2 Aktif 

8 SPP 12 Aktif 

9 Sanggar Seni Kaligrafi 2 Aktif 

Sumber Data : Diambil Dari Kantor Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2021 

 
C. Keadaan Ekonomi 

a. Mata Pencaharian  

Masyarakat Desa Bonde pada umumnya adalah berprofesi sebagai pedagang 

dan pegawai negeri sipil, mengingat pasar Campalagian sebagai pusat 
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perekonomian berada di wilayah Desa Bonde, begitupun pusat pendidikan mulai 

TK sampai Sekolah Menengah umum juga terdapat di Bonde. Namun demikian 

sebagian penduduk punya profesi lain yakni nelayan, petani, buruh, tukang ojek, 

tukang bentor dan pertukangan. 

Tabel 4.5  Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat. 

No. Mata Pencaharian Jumlah (%) 

1. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 27 

2. Pedagang 35 

3. Nelayan 10 

4. Petani 7 

5. Pertukangan(Kayu/Batu) 8 

6. Buruh 5 

7. Tukang Ojek 4 

8. Tukang Bentor 4 

 

Sumber Data : Diambil Dari Kantor Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar, 2021 
Berdasarkan  data tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bonde 

didominasi oleh PNS dan pedagang sebagai mata pencaharian utama masyarakat. 

Di antara masyarakat Desa Bonde ini ada yang memilih menjadi nelayan, 

petani,buruh, tukang ojek, tukang becak dan pertukangan (kayu/batu). 

2. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian wilayah desa 

Desa Bonde terdiri dari 5 dusun/kappung yang terdiri dari, kappung 

Mara’dia, kappung Masigi Timur, kappung Masigi Barat, kappung Puppole dan 

kappung Pasar Baru yang di pimpin kapala kappung atau kepala dusun. 

Dari 5 dusun yang ada di Desa Bonde tingkat kepadatan penduduk hampir 

sama di setiap dusun sehingga Desa Bonde termasuk kepadatan penduduknya 
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yang paling besar di Kecamatan Campalagian walaupun wilayahnya paling 

sempit.
1
 

B.  Sejarah Singkat Masjid Raya Campalagian  

  Sejarah Masjid Raya Campalagian ada 2 periode yaitu periode Banua dan 

periode Bonde. Periode yang pertama periode Banua sudah 260 tahun berdirinya 

dan dipindahkan ke Bonde sejak tahun 1828 M didirikan oleh Syekh Muhammad 

Amin kemudian yang  diperbesar menjadi Masjid pada tahun 1828 M sekaligus 

Syekh Muhammad Amin menjadi Imam pertama di periode bonde sedangkan di 

Banua sudah periode  ke-6. 

  Kemudian beliau menjadi Imam dan mempunyai inisiatif memindahkan 

mushollah di Banua/Parappe karena  di Parappe itu sudah menjadi pusat 

perkampungan jadi dipindahkan ke Bonde karena strategis tempatnya luas dan 

belum banyak yang tinggal di Bonde. Kemudian pada tahun 1952 M diperluas 

oleh K.H Madappungan akan tetapi pada tahun 1967 M terjadi gempa, masjid 

dibangun oleh K.H Madappungan pada tahun 1952M roboh hancur keseluruhan 

maka jamaah dan masyarakat pada waktu itu Imam K.H Muhammad Zein 

membangun dengan perancanaan 2 lantai dalam proses pembangunan belum jadi 

2 lantai tetapi sebagian temboknya  sudah 2 lantai kemudian roboh  pada tahun 

1969M pada saat itu terjadilah gempa yang kedua dan dibangun kembali pada 

tahun 1970M yaitu pase pertama 18828 dan pase kedua dibangun pada tahun 

1952M kemudian dibangun lagi pada tahun 1970M sampai sekarang. 

  Sejak berdirinya masjid ini bukan hanya sekedar ditempati shalat 

berjamaah tapi  Masjid Raya Campalagian ini merupakan pusat kajian dan 

                                                           
1
 Profil desa bonde tahun 2021 
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pendidikan Islam  sejak berdirinya Masjid Raya Campalagian jadi para tokoh-

tokoh agama dan wali itu melakukan pendididikan dan pengajaran termasuk 

pendidikan nahuw sharaf . jadi pendidikan nahuw sharaf sudah diletakkan sejak 

awal di Masjid Raya Campalagian oleh Syekh Abdul Karim jadi Masjid Raya 

Campalagian ini banyak kyai lahir dari Masjid Raya Campalagian kemudian di 

masjid ini banyak didatangi oleh ulama-ulama besar baik dari Indonesia maupun 

dari luar dan mengajar di Masjid Raya Campalagian diantaranya Syekh Said Al 

Yamani, ulama besar dari Imam syafi’i di Arab Saudi dan beliau mengungsi 

karena ingin dibunuh pemberontakan wahabi di Mekah kemudian singgah 

Malaysia kemudian langsung ke Masjid Raya Campalagian. 

  Adapun kegiatan yang dilakukan  di Masjid Raya Campalagian yaitu 

pengajian, mulainya pengajian dimulai pada tahun 1980 sejak adanya Masjid 

Raya Campalagian sudah ada kegiatan keagamaan seperti mengajarkan tata cara 

shalat, puasa. Pengajian dilakukan pertama kali di Masjid Raya Campalagian oleh 

Syekh Abdul Karim peletak dasar pengajian termasuk juga Muhammad Amin jadi 

semua ulama-ulama yang datang itu mengajar termasuk Syekh Alwi, Syekh Sahal 

Jamalullail diantaranya. Jadi banyak ulama-ulama yang mengajar di Masjid Raya 

Campalagian diantaranya Syekh Abdul Karim, K.H Abdul Hamid, K.H. 

Maddappungan, K.H. Muhammad Zein, K.H. Abdul Rahim, K.H. Muhammad 

Ismail dan Abdul Saleh.
2
 

 

 

                                                           
2
 Mahyaddin Mahdi (57 tahun), Sejarah  Masjid Raya Campalagian, wawancara pada 

tanggal 30 juni 2021. 



47 
 

 
 

C. Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman 

Keagamaan 

Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. 

Tokoh agama merupakan figur yang teladan dan dapat membimbing dengan apa 

yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh 

agama yang sering disebut ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan 

mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakina masyarakat bermacam-macam 

bentuknya. Ada yang sekadar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut 

hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, 

hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting 

atau ikut andil dalam pengambilan keputusan hidupnya.
3
 Maka Ustadz ahmad 

maffaq sebagai salah satu tokoh agama di Masjid Raya Campalagian untuk 

memberikan pemahaman keagamaan terhadap jamaah Masjid Raya Campalagian, 

tokoh agama sangat berperan dalam hal peningkatan pemahaman keagamaan itu 

sendiri. 

Tokoh agama sudah ada sebelum terbangunnya Masjid Raya 

Campalagian sebagai pusat keagamaan karena sebelumnya adanya masjid 

tepatnya di Desa Bonde itu pusat keagamaan dilakukan Desa Parappe atau Banua, 

seperti yang disampaikan oleh Mahyaddin Mahdi selaku Jamaah Masjid Raya 

Campalagian bahwa: 

 “Sejak berdirinya masjid ini bukan hanya sekadar ditempati shalat 

jamaah tapi Masjid Raya Campalagian ini merupakan pusat kajian dan 

pendidikan Islam sejak berdirinya Masjid Raya Campalagian jadi para 

tokoh agama dan wali itu melakukan pendidikan dan pengajaran 

termasuk pendidikan nahuw saraf jadi pendidikan nahuw saraf sudah 

                                                           
3
 Weni Ekaswati, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi, 

(Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 7 
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diletakkan sejak awal di Masjid Raya Campalagian oleh Syekh Abdul 

Karim. Jadi masjid ini banyak kyai-kyai lahir dari masjid yang kemudian 

di masjid ini didatangi oleh ulama-ulama besar baik dari Indonesia 

maupun dari luar dan mengajar di masjid raya diantaranya Syekh said al-

yamani, ulama besar Imam Syafi’i di Arab Saudi beliau mengungsi 

karena ingin di bunuh pada pemberontakan wahabi di Makkah dan 

singgah di Malaysia kemudian langsung ke  Masjid Raya Campalagian”
4
 

  Berdasarkan wawancara terhadap informan bahwa tokoh agama sudah 

menjadi panutan dan memberi banyak ilmu melalui kitab sharaf pada awal 

datangnya atau terbentuknya Masjid Raya Campalagian. Maka dari itu Masjid 

Raya Campalagian sudah menjadi pusat kajian keagamaan  karena sudah banyak 

tokoh agama dari luar yang berdatangan dan memberikan pemahaman keagamaan 

yang Islami Maka dari itu di Masjid Raya Campalagian mengadakan pengajian 

dan memberikan ajaran ajaran agama yang dasar karena awal mula di Desa Bonde 

itu masih kurang akan ilmu keagamaan keislaman masyarakat itu sendiri mulai 

dari bagaimana itu tata cara shalat, puasa dan lainnya yang berhubungan dengan 

agama islam sendiri. Seorang tokoh agama harus memiliki pengetahuan yang 

lebih dibandingkan dengan yang lain seperti seorang tokoh agama yang 

memberikan pengetahuan yang meningkatkan pemahaman  keagamaan. Maka dari 

itu membentuk suatu kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Raya Campalagian 

sebagai wadah untuk mendapat ilmu pengetahuan dan menjadi bekal bagi jamaah. 

a. Pengajian di Masjid Raya Campalagian 

Pengajian di Masjid Raya Campalagian sebagai hal dasar dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan ,Seperti yang diungkapkan ustadz Ahmad 

Muaffaq selaku tokoh agama bahwa: 

                                                           
4
  Mahyaddin Mahdi(57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde, 30 Juni 2021. 
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“Upaya yang dilakukan pengurus Masjid Raya Campalagian dengan 

melaksanakan pengajian dalam rangka untuk meningkatkan 

pemahaman keagamaan dengan materi-materi sepe rti kitab tafsir 

jalalaih, al-hadist dan kitab irsyadul ibaad pengajian ini dilaksanakan 

setelah shalat magrib  untuk meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat karena disengaja dilakukan pengajian bahwa komitmen 

untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang sangat tinggi. 

Tokoh agama sangat berperan dalam hal mengubah masyarakat yang 

dulunya kurang akan pengetahuan keagamaan maka dengan adanya 

pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya Campalagian bisa 

meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat/jamaah Masjid 

Raya Campalagian.”
5
  

Pada pengajian yang dilaksanakan tokoh agama memiliki materi-materi 

dengan menggunakan kitab tafsir jalalain yang menyangkut dengan ilmu fiqhi, 

akidah, dan membahas tentang Al.-Hadits untuk mengetahui kedudukan hadits 

tersebut dan menghubungkan dengan Al-Quran..  metode dalam pelaksanaan 

pengajian di Masjid Raya Campalagian yaitu menggunakan metode halaqah. 

Halaqah artinya lingkaran. Lembaga ini dikenal dengan sistem halaqah yang mana 

seorang guru biasanya duduk di atas lantai sambil meenerangkan, membaca 

karangannya, atau komentar orang lain terhadap suatu karya pemikiran.
6
 Metode 

halaqah yang digunakan di Masjid Raya Campalagian dikenal sebuah metode 

seorang guru di depan dan  dikelilingi jamaah.  Seperti diungkapkan ustadz 

Mahyaddin Mahdi mengungkapkan bahwa: 

“Pada pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya Campalagian ada hal 

yang perlu ditingkatkan dalam bidang keagamaan seperti dalam bidang 

akidah dan bidang fiqhi. Maka dari itu mencoba mengambil materi 

tentang ilmu Al-Quran, aspek pemahaman keagamaan yang 

iklusif/mudharad karena sudah beberapa aliran yang muncul dalam Islam 

yang bertentangan dengan peningkatan pemahaman keagamaan yang 

sangat akomodatif terhadap budaya lokal, maka dari itu mencoba kasih 

pemahaman pada masyarakat. Ajaran agama perlu diimbangi dengan 

                                                           
5
 Ahmad Muaffaq (51 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde, 22 Agustus 2021. 

6
 Hanun asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: PT. logos WACANA ILMU, 

1999, H. 49-50. 
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memberikan pemahaman keagamaan masyarakat tentang islam mudharat, 

fiqhi, akidah dan wajah Islam yang ramah.”
7
  

 

  Peran tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman keagamaan melalui 

pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian karena tokoh agama 

memiliki peran penting dalam mengubah masyarakat yang dulunya kurang akan 

pengetahuan keagamaan maka dengan adanya pengajian ini bisa meningkatkan 

pengetahuan keagamaan masyarakat/ jamaah Masjid Raya Campalagian.  

 Berdasarkan wawancara informan bahwa dalam  mengambil materi tentang  

tafsir jalalain dan mencoba mengambil ilmu Al-Quran sebagai dasar dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan dan bidang keagamaan seperti bidang ilmu 

fiqhi dan akidah karena sudah banyak aliran yang muncul dalam Islam yang 

bertentangan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Pada 

pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian juga memiliki landasan 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan yaitu Al-Quran, hadist dan sesekali 

sejarah/landasan historis karena masyarakat berasal dari latarbelakang yang 

berbeda. 

b. Perubahan Setelah Adanya Pengajian  

Pengajian dapat diartikan sebagai proses menuju untuk meningkatkan 

pemahaman keagamaan, seperti yang diungkapkan Mahyaddin Mahdi selaku 

Jamaah Masjid Raya Campalagian bahwa: 

“Perubahan itu ada tentu banyak perubahan yang dulunya lingkungan itu 

sebelum datang pengajian ini tentunya keagamaannya minim setelah 

ulama-ulama besar itu datang mengajar dan berdakwah dan sebagainya 

jadi masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan. Seperti shalat jumat 

yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian karena dulu belum ada 

                                                           
7
 Mahyaddin Mahdi ( 57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde 30 Juni 2021. 



51 
 

 
 

masjid seperti Masjid Lapeo dan Pappang jadi semua jalan kaki ke 

Masjid Raya Campalagian.”
8
 

  Hal tersebut senada diungkapkan oleh S Usman Abbas selaku jamaah 

Masjid Raya Campalagian  bahwa: 

“Perubahan yang terjadi dari segi kwantitas atau jumlah jamaah di 

Masjid Raya Campalagian meningkatkan dan untuk mengukur dari segi 

kwantitas memang tidaklah mudah. Namun setidaknya dapat di lihat  

secara garis besarnya bahwa masyarakat yang sekaligus jamaah Masjid 

Raya Campalagian memiliki rasa tanggungjawab untuk melaksanakan 

ajaran dan kajian yang diperoleh dari pengajian. Maka sangat berdampak 

positif dalam hal tingkat pemahaman jamaah bertambah dan berbanding 

lurus dengan motivasi jamaah untuk shalat berjamaah di masjid. Maka 

dari itu tokoh agama berperan penting dalam meningkatkan pemahaman 

keagamaan pada pengajian di Masjid Raya Campalagian sebab beliau 

adalah sumber ilmu.”
9
 

Berdasarkan wawancara tersebut oleh informan bahwa Secara langsung 

atau tidak langsung tokoh agama memberikan nilai-nilai keagamaan yang dapat 

merubah masyarakat untuk memperdalam ilmu keagamaan, selain tokoh agama 

memberikan pengajian tentang ajaran agama Islam agar masyarakat dapat 

mengetahui apa yang harus dirubah dan diperbaiki agar masyarakat tidak 

terjerumus ke dalam hal-hal yang di larang oleh agama Islam dan Allah swt,  

selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan sebagaimana yang dia perintahkan 

kepada umat Islam. Perubahan jamaah terhadap keinginan perihal agama karena 

itu tokoh agama membentuk pengajian untuk menarik jamaah agar tetap bisa di 

Masjid Raya Campalagian untuk menambah pemahaman keagamaan dan 

meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah. 

                                                           
8
 Mahyaddin Mahdi ( 57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde 30 Juni 2021. 

9
 S. Usman Abbas (48 Tahun), Jamaah Masjid Raya Campalagian, Wawancara, Desa 

Bonde, 3 Oktober 2021. 
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  Maka dapat disimpulkan bahwa peran tokoh agama dapat di lihat  dengan 

melakukan pengajian di Masjid Raya Campalagian dapat mengubah untuk 

meningkatkan pemahaman keagamaan yang dulu kurangnya ilmu keagamaan  

menjadi tahu tentang keagamaan seperti mengenai cara shalat, puasa dan 

sebagainya. Pada pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya Campalagian dapat 

memberikan materi yang bersangkutan dengan agama baik dari segi akidah,fiqhi 

dan tafsir yang menjadi rujukan dan berlandarkan Al-Quran dan Al-Hadist dalam 

membawakan materi pengajian di Masjid Raya Campalagian.  

D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Tokoh Agama dalam 

Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 

Tokoh agama adalah salah satu pemimpin yang bertanggungjawab atas 

berbagai kegiatan keagamaan dalam hal ini yang mengurus kegiatan-kegiatan 

keagamaan yaitu pelaksanaan pengajian di Masjid Raya Campalagian untuk 

memberikan pemahaman keagamaan terhadap masyarakat akan tetapi dengan 

melakukan kegiatan keagamaan memiliki kendala-kendala dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan diantaranya: 

1. Segi pembangunan 

  Pada pembangunan di Masjid Raya Campalagian menjadi sarana kegiatan 

keagamaan oleh jamaah Masjid Raya Campalagian  akan tetapi, pembangunan 

masjid itu menjadi kendala dalam pelaksanaan pengajian di Masjid Raya 

Campalagian, seperti yang diungkapkan Mahyaddin Mahdi selaku jamaah masjid 

raya campalagian bahwa: 

“Kendala yang dialami di Masjid Raya Campalagian dari segi 

pembangunan yaitu pada penerangan listrik belum ada pada saat itu, dan 

memakai lentera kalau ingin shalat memakai lampu strongking tapi 
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Alhamdulillah banyak didatangi  kyai, ulama-ulama besar lahir di Masjid 

Raya Campalagian ini.”
10

 

 

 Selanjutnya, Ahmad Muaffaq menyampaikan bahwa 

“Adanya program pembangunan masjid mengganggu jalannya pengajian 

dan sudah beberapa bulan tidak melakukan pengajian dikarenakan 

pengurus fokus pada pembangunan Masjid Raya Campalagian.
11

  

 

  Berdasarkan wawancara di atas bahwa kendala ini sangat menjadi hal 

utama dalam pelaksanaan pengajian karena tempat yang digunakan   di Masjid 

Raya Campalagian sementara pekerjaan maka dari itu pengajian tersebut saat ini 

terkendala dan sudah lama pengajian ini tidak berjalan. Pembangunan Masjid 

Raya Campalagian sudah lama dirobohkan dan sekarang sementara pembaikan 

maka dari itu pengurus Masjid Raya Campalagian belum mengadakan pengajian 

semenjak  mesjid raya dibongkar. 

2. Minimnya waktu pengajian  

Pada pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian  tokoh agama 

memberikan pengajian dengan waktu yang sedikit maka dari itu tokoh agama 

memberikan pemahaman terhadap jamaah  seperti yang diungkapkan oleh Ahmad 

Muaffaq selaku tokoh agama bahwa: 

“hal ini juga sangat membuat pemateri berburu waktu dan  harus 

menggunakan waktu yang ada dalam memberikan materi, dan juga dalam 

pengajian tersebut diberikan ruang untuk jamaah untuk memberi 

tanggapan atau pertanyaan kepada pemateri, maka dari juga betul-betul 

menggunakan waktu yang ada” 

  Berdasarkan wawancara dari informan bahwa dalam pengajian di Masjid 

Raya Campalagian sangat  minimnya waktu dalam pengajian maka dari itu tokoh 

agama harus menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mampu memberikan materi 

                                                           
10

 Mahyaddin Mahdi (57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde 30 Juni 2021. 

11
 Ahmad Muaffaq (51 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde, 22 Agustus 

2021. 
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dan mudah diterima pada jamaah untuk tetap bisa di pahami dalam konteks agama 

itu sendiri.  

  Pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Campalagian sebagai hal untuk 

meningkatkan pemahaman keagamaan akan tetapi pada pengajian ini peserta 

pengajian bukan hanya dari orang asli Desa Bonde akan tetapi ada dari luar yang 

menjadi kendala yang dihadapi tokoh agama dari cara menyampaikan materinya 

karena harus menyesuaikan jamaah atau peserta pengajian di Masjid Raya 

Campalagian apalagi dengan minimnya waktu yang diberikan maka hal ini 

menjadi kendala oleh tokoh agama, seperti yang diungkapkan Ahmad Muaffaq 

selaku tokoh agama bahwa: 

 “Peserta pengajian juga bukan hanya berasal dari Desa Bonde tapi ada 

juga berasal dari luar seperti pengaji dari luar yang tinggal di rumah waqaf 

biasa juga mendengarkan pengajian itu dan mereka tidak mengerti bahasa 

campalagian biasa saya sampaikan dan saya dapat informasi dari pengurus 

bahwa ada peserta dari luar jadi sesekali saya menggunakan bahasa 

Indonesia, padahal menggunakan bahasa daerah itu menciptakan suasana 

keakraban antara pemateri dengan jamaah setempat”
12

 

  Berdasarkan wawancara tersebut bahwa tokoh agama harus bisa mengikuti 

asal usul jamaahnya agar yang dsampaikan itu bisa dipahami oleh jamaah dan 

jamaah yang ikut itu bukan dari jamaah setempat saja maka pemateri harus 

menggunakan bahasa yang dimengerti semua jamaahnya walaupun bahasa daerah 

itu membuat jamaah setempat itu lebih paham akan tetapi juga kita menghargai 

jamaah yang bukan dari Desa Bonde. 

                                                           
12

 Ahmad Muaffaq (51 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde, 22 Agustus 

2021. 
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  Maka dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi tokoh agama sangat 

berpengaruh dalam pengajian di Masjid Raya Campalagian seperti dari segi 

bangunan karena pembangunan masjid menghambat pelaksanaan pengajian di 

Masjid Raya Campalagian. dan minimnya waktu yang diberikan dalam pengajian 

karena itu waktu untuk menyampaikan materi pengajian belum cukup jadi 

terkadang materi yang belum disampaikan dilanjutkan pekan depan apalagi 

peserta pengajian bukan hanya dari Desa Bonde saja karena dalam penyampaian 

materi terkadang menggunakan bahasa daerah maka dari itu tokoh agama harus 

meyesuaikan latarbelakang dari peserta pengajian tersebut. Maka dari itu jamaah 

tidak menerima ilmu dari tokoh agama dan jamaah pun merasa bahwa kendala itu 

menjadi penghambat dalam meningkatkan pemahaman keagamaan.  Pengajian 

juga harus tetap memperhatikan jamaahnya agar jamaah bisa memahami apa yang 

pemateri pengajian/tokoh agama tersebut. 

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam 

Meningkatkan Pemahaman Keagamaan  

  Pandangan masyarakat terhadap  tokoh agama dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan melalui pengajian di Masjid Raya Campalagian. Salah 

satu informan bapak mahyaddin mahdi selaku jamaah Masjid Raya Campalagian 

menyatakan bahwa: 

“Saya respon dan sambut baik bahwa bahkan berterima kasih atas kajian 

ilmu yang diberikan menambah wawasan keilmuan saya khususnya dalam 

keagamaan”
13
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 Mahyaddin Mahdi (57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonde 30 Juni 2021. 
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  Selanjutnya menurut bapak S Usman Abbas selaku tokoh masyarakat 

mengatakan bahwa: 

“Tokoh agama sangat disambut baik oleh masyarakat dan sangat 

membantu dalam membina untuk meningkatkan pemahaman keagamaan 

dan dapat di bawa kelingkungan masyarakat justru itu sangat dihargai 

karena setiap ada agenda keagamaan tokoh agama yang jadi pemimpin 

dalam segala hal keagamaan tersendiri seperti dalam pengajian di Masjid 

Raya Campalagian tokoh agama menjadi pembawa materi untuk 

memberikan pemahaman keagamaan bagi masyarakat.”
14

 

 Berdasarkan wawancara dari informan bahwa tokoh agama sangat di sambut 

baik oleh masyarakat karena banyak memberikan pengetahuan dan menjadi 

pemimpin dalam hal keagamaan dan sangat dihargai oleh masyarakat itu sendiri, 

membina masyarakat untuk diberikan pemahaman keagamaan dan bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak pada lingkungan itu sendiri. 

 Tokoh agama  sudah dipercaya dalam hal memberikan ilmu karena ilmu yang 

dimiliki tokoh agama harus diwariskan juga kepada masyarakat itu sendiri supaya 

bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebiasaan dalam hal anjuran   dalam Islam itu 

sendiri.seperti yang diungkapkan oleh bungadia selaku masyarakat bahwa: 

“Tokoh agama memberikan ilmu bermanfaat dengan memberi ilmu seperti 

cara shalat dan menyuruh memperbanyak baca al-quran. Apalagi pengajian 

di masjid sudah sejak dahulu saya mendengarkan dan melakukan hal-hal 

seperti tata cara shalat dan cara-cara berdo’a dengan baik. Akan tetapi 

pembangunan masjid membuat pengajian dalam beberapa waktu ini tidak 

diadakan, saya sedih karena tidak ada ilmu di dapat.jadi selesai shalat 

maghrib cuman bisa menunggu waktu shalat isya tanpa ada pengetahuan 

yang diterima lagi.”
15

 

 

Berdasarkan wawancara informan bahwa tokoh agama sangat banyak 

memberikan ilmu kepada jamaah karena tokoh agama memberikan ilmu yang 
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 S Usman Abbas (48 Tahun), Tokoh Masyarakat,  Wawancara,  Desa Bonde 3 Oktober 

2021 
15

 Bungadia (68 Tahun), Jamaah Masjid Raya Campalagian, Wawancara, Bonde 2 

Agustus 2021  
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betul-betul dibutuhkan pada jamaah seperti tata shalat, puasa akan tetapi sejak 

pengajian tidak dilaksanakan di masjid raya campalagian karena sementara 

pembangunan jamaah merasa sedih karena biasanya selepas shalat magrib jamaah 

mendengarkan pengajian dan sejak tidak adanya pengajian ini maka  itu jamaah  

cuman bisa menunggu waktu shalat isya tanpa adanya bekal ilmu. Maka dari itu 

seperti yang di ungkapkan Ibu Rahmatia selaku jamaah Masjid Raya Campalagian 

bahwa: 

“Tokoh agama sangat berperan bagi jamaah maka dengan itu kami sangat 

berharap pengajian di masjid ini bisa dilaksanakan lagi seperti dulu karena 

tidak ada pengajian  masjid terasa sepi dan tidak adanya ilmu yang dengar 

langsung oleh ustadz pada pengajian yang dilakukan di masjid ini, dan 

biasanya sejak selalunya diadakan pengajian jamaah biasanya tinggal di 

masjid tp sejak tidak dilakukannya pengajian jamaah yang tinggal untuk 

menunggu waktu shalat isya sudah berkurang”
16

. 

 Senada yang diungkapkan ibu hj juhana selaku tokoh agama bahwa: 

  “pada pengajian di masjjid raya campalagian sangat memberi banyak 

pengetahuan oleh nungguru akan tetapi sejak tidak diadakannya 

pengajian masjid terasa sepi selepas shalat maghrib karena jamaah biasa 

pulang dan kembali kalau masuk waktu shalat isya karena 

pembangunan masjid pengajian sudah tidak diadakan di masjid raya 

campalagian ini lagi 

 Berdasarkan wawancara dari informan bahwa tokoh agama sangat 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat mengenai anjuran 

dalam agama dan tokoh agama memberikan ilmu tersebut sesuai apa yang 

dilakukan setiap hari dari bagaimana kita shalat dan berwudhu sudah menjadi 

rutinitas maka dari itu tokoh agama mengambil materi itu karena masih banyak 

belum tahu tata cara tersebut. Akan tetapi masyarakat merasa kurangnya ilmu lagi 

karena pengajian akhir-akhir ini dihentikan karena adanya pembangunan di 

Masjid Raya Campalagian dan membuat masjid terasa sepi padahal sejak adanya 
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 Rahmatia( 72 Tahun), Jamaah Masjid Raya Campalagian, Wawancara, Bonde 13 

Desember 2021 
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pengajian tersebut masjid ramai oleh jamaah dan banyaknya ilmu yang bisa di 

terima melalui pengajian tersebut. 

  Maka dapat disimpulkan tokoh agama sangat dianggap baik dalam 

memberikan ilmu dan untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat apalagi 

masyarakat yang kurang dalam ilmu agama, maka dari itu tokoh agma sangat 

pantas dianggap tauladan karena bisa meningkatkan pemahaman keagamaan 

masyarakat.  



 
 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. peran tokoh agama dapat di lihat  dengan melakukan pengajian di 

Masjid Raya Campalagian dapat mengubah untuk meningkatkan 

pemahaman keagamaan yang dulu kurangnya ilmu keagamaan  

menjadi tahu tentang keagamaan seperti mengenai cara shalat, puasa 

dan sebagainya. Pada pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya 

Campalagian dapat memberikan materi yang bersangkutan dengan 

agama baik dari segi akidah,fiqhi dan tafsir yang menjadi rujukan dan 

berlandarkan Al-Quran dan Al-Hadist dalam membawakan materi 

pengajian di Masjid Raya Campalagian.  

2. kendala yang dihadapi tokoh agama sangat berpengaruh dalam 

pengajian di Masjid Raya Campalagian seperti dari segi bangunan 

karena pembangunan masjid menghambat pelaksanaan pengajian di 

Masjid Raya Campalagian. dan minimnya waktu yang diberikan dalam 

pengajian karena itu waktu untuk menyampaikan materi pengajian 

belum cukup jadi terkadang materi yang belum disampaikan 

dilanjutkan pekan depan apalagi peserta pengajian bukan hanya dari 

desa bonde saja karena dalam penyampaian materi terkadang 

menggunakan bahasa daerah maka dari itu tokoh agama harus 



 

 
 

menyesuaikan latarbelakang dari peserta pengajian tersebut. Maka dari 

itu jamaah tidak menerima ilmu dari tokoh agama dan jamaah pun 

merasa bahwa kendala itu menjadi penghambat dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan.   

3. Tokoh agama sangat di sambut baik oleh masyarakat dan sangat 

membantu dalam membina untuk meningkatkan pemahaman 

keagamaan dan dapat di bawah kelingkungan masyarakat. Tokoh 

agama justru sangat dihormati dan dihargai karena setiap 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tokoh agama pusat dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti dalam pengajian di 

Masjid Raya Campalagian yang tokoh agama sebagai pembawa materi 

dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat itu.tokoh 

agama sangat banyak memberikan pengetahuan keagamaan kepada 

jamaah yang kurangnya akan pengetahuan. Akan tetapi sejak tidak 

terlaksananya pengajian ini jamaah merasa masjid sepi karena 

biasanya setelah shalat maghrib banyak jamaah yang tinggal 

menunggu waktu shalat isya dan sejak itu pula jamaah mulai 

berkurang karena adanya pembangunan masjid membuat pengajian 

dihentikan sampai kondisi masjid betul-betul bisa digunakan lagi 

sebagai wadah menerima ilmu keagamaan. 

 

 

 



 

 
 

B. Implikasi 

  Penelitian ini mempunyai implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai 

penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penulis mengharapkan kedepannya tokoh agama lebih aktif dalam 

memberikan pemahaman keagamaan dan mengembangkan 

pengetahuan melalui pengajian yang di masjid raya campalagian dan 

banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. 

2. penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi 

peneliti dengan objek yang sama, selanjutnya penenlitian ini bisa 

menjadi bahan penelitian dan dapat menjadi pertimbangan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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