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ABSTRAK 

Nama :       Marjuki Adnan  

NIM :       30400119025 

Judul  : Dampak Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap 

                    Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur Kecamatan  

                    Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah Dampak Krisis Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur Kecamatan 
Adonara Barat, yang selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa submasalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap 
kebijakan tokoh agama di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat?, 2) 
Bagaimana bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan sosial keagamaan di 
Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat?, dan 3) Bagaimana dampak krisis 
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama di Desa Duwanur 
Kecamatan Adonara Barat?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Lokasi 
penelitin ini di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat.  Sumber data yang 
digunakan adalah data primer yang meliputi observasi dan wawancara dan sumber 
data sekunder meliputi buku-buku dan jurnal. Adapun teknik pengumpulan data 
yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjtnya 
instrumen penelitian yang digunakan adalah Handphon (HP), pedoman 
wawancara dan juga alat tulis. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah 
reduksi data, display data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Persepsi masyarakat terhadap 
kebijakan tokoh agama dikategorikan menjadi dua bagian yaitu masyarakat yang 
setuju dan tidak setuju terhadap kebijkan tokoh agama.  Masyarakat yang setuju 
karena kebijakan tokoh agama untuk mengatasi kebiasaan konsumsi minuman 
keras dan judi, menjaga citra dan nama baik Desa Duwanur serta memberikan 
efek jera kepada pelaku minuman keras dan judi. Sedangkan masyarakat yang 
tidak setuju terhadap kebijakan tokoh agama karena berpandangan bahwa tokoh 
agama tidak memiliki data kongkrit yang benar-benar menunjukan pelaku 
minuman keras dan judi serta tidak sesuai dengan sunah Nabi Muhammad saw. 2) 
Bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan sosial keagamaan adalah tidak 
memberikan pelayanan keagamaan terhadap masyarakat yang konsumsi minuman 
keras dan melakukan judi di dalam wilayah Desa Duwanur 3) Dampak krisis 
kepercayaan yang terjadi adalah merebaknya konsumsi minuman keras yang 
dilakukan secara terbuka dan terang-terangan serta keruangnya interaksi antara 
masyarakat dengan tokoh agama. 

Implikasi penelitian ini yaitu pemerintah desa duwanur segara 
mengeluarkan peraturan desa untuk mengatasi perilaku masyarakat yang sering 
konsumsi minuman keras dan melakukan perjudian serta segera mengatasi 
dampak krisi kepercayaan antara masyarakat dengan tokoh agama. Kepada tokoh 
agama untuk selalu tegak lurus dalam menjalankan kebijakan tanpa harus 
membedakan kelompok atau golongan tertentu serta kepada masyarakat untuk 
selalu menjaga pergaulan agar tidak menjurumuskan diri pada perilaku minuman 
keras dan melakukan perjudian. 
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BAB I 

PEND AHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan 

lingkungan.1 Manusia secara individual tidak mampu bekerja memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan peran orang lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, manusia menjalin 

hubungan dengan sesamanya sebagai sebuah kelompok yang memiliki 

kecenderungan untuk bersatu dan saling berhubungan agar mencapai tujuan 

bersama.  

Masyarakat memerlukan sosok pemimpin untuk hidup berkelompok dalam 

waktu yang relatif lama sebagai pengarah dan pembimbing dalam kehidupannya. 

Pemimpin yang amanah akan menjadikan dirinya sebagai nilai keteladanan bagi 

orang lain. Karena kepribadiannya yang baik dapat mempengaruhi orang lain 

yang ada disekitarnya. Pengaruh kepemimpinan seseorang bukan hanya terikat 

pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, tetapi kepemimpinannya menjadi 

contoh bagi keteladanan masyarakat, sehingga mendapat pengakuan dari 

masyarakat.2 

Tokoh agama sebagai pemimpin yang diharapkan mampu menerapkan 

pengetahuan tentang agama kepada masyarakat. Dengan kelebihan yang dimiliki 

oleh tokoh agama bisa mempengaruhi masyarakat dan orang-orang yang 

dipimpinnya. Jika sudah demikian maka orang-orang yang dipimpinnya  dengan 

senang hati bersedia mentaati keinginan dan perintahnya. Agama Islam 

mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan sebagai pemimpin

 
1Elli M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I;  Jakarta: Prenada Media, 

2011), h. 37. 
2Nidhomul Haq, “Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner”, 

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no.1 (2020)  h. 50.   
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yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi pengikutnya.. 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS As-Sajdah/32: 24.  

يٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ  
ٰ
انُوْا بِا

َ
مَّا صَبَرُوْاۗ وَك

َ
مْرِنَا ل

َ
هْدُوْنَ بِا ةً يَّ ىِٕمَّ

َ
نَا مِنْهُمْ ا

ْ
 وَجَعَل

Terjemahnya: 

“Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka 

meyakini ayat-ayat Kami”3 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan sebagian manusia 

untuk menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk dan perintah kepada orang-

orang yang dipimpinnya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah 

swt. Masyarakat yang hidup berkelompok dalam suatu wilayah dengan beragam 

macam keinginan dan kebutuhannya masing-masing memerlukan sosok yang 

dijadikan sebagai pengarah dan pembimbing untuk kelangsungan hidupnya. 

Sosok yang dijadikan sebagai pemimpin ini haruslah memiliki wawasan ilmu 

pengetahuan luas, berakhlak baik, cerdas dan tentunya memiliki kemampuan yang 

bisa mempengaruhi pengikutnya.  

Tokoh agama yang merupakan pemimpin dalam masyarakat tentunya 

memiliki kelebihan dan keutamaan yang mesti digunakan sebaik mungkin untuk 

menjaga kesejahteraan dan kedamaian masyarakatnya. Kelebihan tokoh agama 

yang dapat diterapkan ialah memberikan perintah kepada masyarakat untuk 

senantiasa melakukan kebaikan (Ma’ruf) dan tolong-menolong dengan sesama 

manusia serta mencegah keburukan (munkar), bertindak dan berkata jujur, 

memberikan rasa aman tanpa ketakutan, menyelesaikan masalah keagamaan yang 

dialami masyarakat dengan baik, serta bermusyawarah dengan bijak. Berbagai 

kegiatan tersebut merupakan upaya yang mesti dlakukan oleh seorang pemimpin 

untuk mengontrol kehidupan masyarakat. Allah berfirman dalam QS. Al-

Imran/3:104. 

 
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), h. 

417. 
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و
ُ
رِۗ  وَا

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُوْنَ بِال

ْ
يْرِ وَيَأ خَ

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَّدْعُوْنَ اِل مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك نْ م ِ

ُ
تَك

ْ
ٰۤىِٕكَ  وَل ل

مُفْلِحُوْنَ 
ْ
 هُمُ ال

Terjemahnya: 

”Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”4 

Surah Al-Imran ayat 104 di atas mengandung pesan tentang tiga hal yang 

harus dilakukan oleh segolongan umat, baik seara pribadi maupun kelompok 

untuk memelihara masyarakat dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Pertama, mengajak kepada kebajikan, kedua menyuruh 

kepada makruf dan ketiga mencegah dari yang munkar, sejalan dengan ayat diatas 

hadis nabi Muhammad saw juga memperjelas yang berbunyi: 

ِ  سَعي د   أبَِي   عَن   لَ  سَمِع تُ  :قَالَ  عَن هُ  اللُ  رَضِيَ  ال خُد رِي   عَلَي هِ  اللُ  صَلى   اللِ  رَسُو 

لُ  وَسَل مَ  هُ  مُن كَرًا مِن كُم   رَأىَ مَن  ) :يَقوُ  تطَِع   لَم   فَإنِ   بِيدَِهِ، فَل يغَُي رِ  تطَع   لمَ   فَإنِ   فَبِلِسَانِهِ، يسَ   يسَ 

عَفُ  وَذلَِكَ  فَبِقَلبِهِ  لِم   رَوَاهُ  (الإي مَانِ  أضَ  مُس   

Artinya: 

Dari Abu Sa’id AL Khudri radiallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar 

Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja diantara kamu melihat 

kemungkaran, hendaklah kamu mengubahnya (mencegah) dengan 

tanganmu (kekuasaan); jika kamu tidak mampu, maka dengan lidahmu 

(menasehati); dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatimu (merasa 

tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah 

iman”.(HR. Muslim).5 

Hadis tersebut menjelaskan beberapa poin penting di dalam kehidupan 

manusia. Pertama, jika  terdapat kemungkaran yang terjadi hendaknya mencegah 

kemungkaran tersebut dengan tangan (kekuasaan). Mencegah kemungkaran 

dengan tangan (kekuasaan) ini merupakan tugasnya orang-orang yang memiliki 

 
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 64. 
5Al-Bugha Mustafa Dieb, Al-WAFI: Menyelami Makna 40 Hadits Rasulullah Saw, 

(Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Ummat, 2003),  h. 289. 
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kekuasaan atau pemimpin. Di dalam kehidupan masyarakat desa yang menjadi 

pemimpin adalah kepala desa. Jadi ketika terdapat kemungkaran maka kepala desa 

dapat mencegah kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Kedua, mencegah 

kemungkaran dengan lidah (menasehati) merupakan tugas yang dilakukan oleh 

tokoh agama di antaranya yaitu ulama dan ustad. Ketiga, mencegah kemungkaran 

dengan hati (merasa tidak senang dan tidak setuju). Mencegah kemungkaran ini 

dapat dilakukan oleh masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak 

mampu menasehati.  

Kedudukan tokoh agama memainkan peran yang lebih dari seorang guru. 

Dia bertindak sebagai seorang pembimbing spiritual bagi masyarakat dan pemberi 

nasehat dalam kehidupan pribadi mereka, memimpin ritual-ritual penting serta 

membacakan doa pada berbagai acara penting. Tokoh agama merupakan barisan 

terdepan dalam mengatasi kebobrokan sumber daya manusia. Segala kehidupan 

manusia terutama yang berkaitan dengan masalah moralitas dan religius tokoh 

agamalah sebagai tiangnya untuk mengontrol tindakan masyarakat agar tidak 

melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.6 

Tokoh agama memiliki kriteria atau karakter tertentu. Diantaranya, 

pertama, bagus bacaan qur’an, tajwid, hafal qur’an. Kedua, bagus penampilan 

atau perilakunya. Ketiga, bagus penampilan keluarga dalam hal ini adalah istri, 

dan anak-anaknya. Keempat, anak laki-laki tidak berprilaku bertentangan dengan 

tradisi masyarakat seperti bukan peminum dan berjudi. Kelima, sering tampil 

berceramah dan memukau ceramahnya. Keenam, hubungan sosial kemasyarakatan 

bagus dan disenangi orang. Ketujuh, banyak ilmunya, misalnya pintar barzanji, 

pintar berdoa dan pintar memimpin pelaksanaan jenazah. Kedelapan, didengar 

dan diikuti oleh masyarakat. Selain itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

tokoh agama bisa terjadi jika salah satu atau dua kriteria di atas tidak terdapat 

pada tokoh agama. Misalnya, anak laki-laki berprilaku suka minuman keras, 

berjudi dan tokoh agama tidak lagi didengar dan diikuti masyarakat.  

 
6Puteri Ayu Annisa, “Peran Tokoh Agama Dalam Membentuk Kepribadian  Masyarakat 

Muslim Di Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2018), h. 35. 
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Syari’ati memiliki pandangan bahwa ditengah kehidupan masyarakat jika 

tanpa adanya pemimpin dapat menjadi sumber munculnya masalah-masalah 

dalam masyarakat, bahkan memungkinkan terjadinya masalah kemanusiaan 

secara umum.7 Sosok seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam kehidupan 

masyarakat yang akan mengarah dan menunjukan jalan kepada pengikutnya. 

Tanpa adanya seorang pemimpin maka problem dan penyimpangan dimasyarakat 

sangat rentan terjadi. Untuk mencegah terjadinya problem tersebut, maka 

dibutuhkan sosok pemimpin dalam hal ini adalah tokoh agama sebagai pemimpin 

yang mengarahkan serta memberi kebijakan terhadap masyarakat agar tetap 

menjaga ketentraman dalam hidup.  

Tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan 

prinsip-prinsip etika dan moral masyarakat. Berhubung sebagian dari masyarakat 

khususnya di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, sering melakukan 

tindakan suka minum-minuman keras, pencurian, kekerasan, perjudian, berkelahi 

dengan teman dan tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar 

batas-batas toleransi oleh sejumlah pihak.8 

Penjelasan tentang problem sosial tersebut maka tokoh agama selaku 

pemimpin agama dalam masyarakat di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, 

mengadakan musyawarah dan memberikan kebijakan serta sangsi pada 

masyarakat yang menyimpang. Pemberian kebijakan dari tokoh agama ini sebagai 

alat kontrol dalam kehidupan sosial agar masyarakat bertindak sesuai dengan 

batas-batas yang telah ditetapkan dan terlebih tindakannya tidak merugikan 

banyak orang.  

Kebijakan dari tokoh agama ini sebagai alat kontrol yang berfungsi untuk 

mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Tentunya 

dalam kehidupan masyarakat memiliki alat kontrol atau alat kendali yang 

berfungsi untuk mengendalikan berbagai tingkah laku anggota agar tetap dalam 

 
7Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Leadership (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  h. 

143. 
8Elli M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Pernada Media, 

2011) h. 188. 
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batasan tingkah yang sesui dengan nilai dan norma yang berlaku. Perilaku 

manusia selalu dikontrol dalam batasan yang telah diatur dalam nilai dan norma 

antara perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Alat kontrol 

yang membatasi periaku masyarakat ini biasa disebut sebagai perintah dan 

larangan. Perilaku yang dilarang berarti mengandung arti tidak sesuai dengan  

nilai dan norma yang berlaku atau perbuatan yang dianggap menyimpang dan 

melanggar. Demikian juga perilaku yang diperintahkan berarti mengandung arti 

sesuai dengan batasan nilai dan norma yang konformis.9 

Masyarakat melakukan tindakan yang dianggap sebagai hal yang tercela 

dan di luar batas-batas toleransi tidak bisa dibiarkan saja. Untuk mencegah dan 

sekaligus mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi maka tokoh agama mengadakan 

musyawarah memberikan kebijakan berupa pelarangan pada masyarakat di Desa 

Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, agar tidak lagi melakukan tindakan suka 

minum-minuman keras, pencurian, kekerasan, dan perjudian. Apabila ada anggota 

keluarga dalam masyarakat yang melanggar kebijakan dari tokoh agama tersebut, 

maka anggota keluarganya yang lain juga tidak berhak mendapat pelayanan dari 

tokoh agama berupa memimpin acara penting keagamaan.  

Kebijakan tokoh agama tersebut tentunya membatasi tindakan masyarakat 

agar tetap pada batasan nilai keagamaan dan norma yang telah ditetapkan. 

Masyarakat setuju terhadap kebijakan tokoh agama. Namun, dalam proses 

jalannya kebijakan tokoh agama memberikan pelayanan keagamaan pada 

sebagian masyarakat yang masih memiliki hubungan keluarga dengan tokoh 

agama. Masyarakat yang mendapat pelayanan ini memiliki kebiasaan suka 

berjudi, minuman keras. Maka masyarakat yang melihat peristiwa tersebut merasa 

kecewa dan sakit hati terhadap tokoh agama karena memilih orang-orang tertentu 

untuk dilayani dan tidak konsisten dengan kebijakan yang telah disepakati. 

Peristiwa inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat Desa 

Duwanur Kecamatan Adonara Barat karena dinilai tidak adil jika tokoh agama 

 
9Elli M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 249. 
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memberikan pelayanan pada orang-orang yang melanggar kebijakan yang telah 

disepakati bersama. Krisis kepercayaan masyarakat ini menimbulkan dampak 

seperti hilangnya komunikasi antara masyarakat dengan tokoh agama, tidak 

melibatkan tokoh agama dalam acara penting keagamaan serta masyarakat 

memisahkan diri dan membentuk kelompoknya sendiri.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik minat penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Dampak Krisis Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Kabupaten Flores Timur.”  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian 

ini pada krisis kepercayaan yang terjadi pada masyarakat setelah penerapan 

kebijakan oleh tokoh agama Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian dan uraian di atas maka deskripsi fokus ini  

berupaya untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan. Adapun 

deskripsi fokus sebagai berikut:  

a. Dampak  

Dampak yang dimaksud penulis adalah kondisi yang terjadi pada 

masyarakat Duwanur setelah penerapan kebijakan dari tokoh agama di 

Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat.  

b. Krisis Kepercayaan 

Krisis kepercayaan yang dimaksud penulis adalah kondisi yang 

dialami berupa kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh 

agama Islam di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat.  

c. Masyarakat 

Masyarakat yang dimaksud penulis adalah masyarakat yang bertempat 

tinggal di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 
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d. Kebijakan 

Kebijakan yang dimaksud penulis adalah rangkaian konsep yang 

dibuat oleh tokoh agama Islam tentang tidak memberikan pelayanan 

memimpin acara penting keagamaan pada masyarakat yang suka 

minuman keras, berjudi, berkelahi, dan melakukan tindakan 

kekerasan, di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

e. Tokoh Agama 

Tokoh agama yang dimaksud penulis adalah tokoh agama Islam yang 

meliputi Imam Masjid dan Ustad yang ada di Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama di 

Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat? 

2. Bagaimana bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan sosial 

keagamaan di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat? 

3. Bagaimana dampak krisis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan 

tokoh agama di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan hasil bacaan terkait literatur 

yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Kajian pustaka ini juga 

bertujuan agar memastikan bahwa  masalah yang akan diteliti adalah masalah baru 

yang tidak pernah diteliti oleh peneliti lain, dan pokok masalah yang ada dalam 

penelitian ini  memiliki hubungan dengan beberapa teori yang telah ada.10 

 
10Wardiman Darmadi, “Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Go-Jek) Terhada 

Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin ,  

Filsafat dan Politik UIN Alauddin) h. 14. 
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Berdasarkan penelusuran daftar pustaka, ditemukan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang mengambil objek penelitian sejenis, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Emi Handrina yang berjudul 

“Strategi Manajemen Komunikasi Dalam Menghadapi Krisis Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Rendahnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah 

(Studi Kasus: Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Sawahlunto).” Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan masyarakat untuk lebih suka 

klinik, rumah sakit swasta atau dalam kondisi ekstrim pemerintah sudah mulai 

ditinggalkan masyarakat dalam menitipkan kesehatan. Strategi komunikasi praktis 

humas rumah sakit pemerintah harus dapat mengatasi hal tersebut agar tidak 

menimbulkan dampak yang luas terhadap kelangsungan kesehatan institusi di 

indonesia.11 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis adalah sama-sama membahas tentang krisis kepercayaan masyarakat. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian di atas 

cenderung memanfatkan peran humas untuk mencegah meluasnya dampak krisis 

kpercayaan masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan 

penelitiannya pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andrew Shandy Utama yang 

berjudul “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kecenderungan masyarakat tidak percaya terhadap penegakan 

hukum di Indonesia dikarenakan kinerja dari aparat penegak hukum. Masyarakat 

juga memandang bahwa hukum itu tumupl ke atas dan tajam ke bawah.12 

Persamaan penelitian Andrew Shandy Utama dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang kepercayaan masyarakat. 

 
11Emi Handrina, “Strategi Manajemen Komunikasi Dalam Menghadapi Krisis 

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Rendahnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah 

(Studi: Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Sawahlunto)”, Jurnal Administrasi Publik dan 

pemerintahan 01, no. 01(Januari) 2022: h. 36. 
12Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di 

Indonesia”, Ensiklopedia Social Review 1, No. 3 Oktober (2019): h. 306. 
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Perbedaannya adalah penelitian Andrew Shandy Utama menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dan membahas terakit kepercayaan masyarakat 

terhadap penegakan hukum. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan memfokuskan penelitiannya pada krisis kepercayaan yang 

terjadi pada masyarakat setelah penerapan kebijakan oleh tokoh agama di Desa 

Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ririanti Rachmayanie dkk. yang 

berjudul “Penerapan Strategi Coping Untuk Mengatasi Krisis Kepercayaan Diri 

Dampak Pandemi Covid-19.” Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

coping yang digunakan berhasil dalam membantu mengatasi krisis kepercayaan 

diri di masa pandemi Covid-19. Para anggota konselin diberi arahan untuk saling 

suport dan menambah kepercayaan diri yang telah didapat agar selalu terjaga 

ketaatan perilaku kepercayaan diri secara positif dan mengembangkan aspek 

perilaku positif lainnya.13 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang krisis kepercayaan. 

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini tidak menggunakan strategi untuk 

mengatasi krisis kepercayaan. 

Keempat, penelititan yang dilakukan R Oddie Sabina dan Martha Tri 

Lestari dengan judul “Strategi Komunikasi Krisis Hubungan Masyarakat PT 

Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta Dalam Mengatasi Krisis Pemberitaan Pada 

Media Selama Proses Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo.”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada proses pelacakan isu PT Angkasa 

Pura I (Persero) Yogyakarta mempunyai tim komunikasi yang akan bertugas 

melakukan pemantauan dan hubungan dengan media. Pada tahap perencanaan 

kehumasan berfokus untuk tidak cenderung aktif segera menyampaikan berita 

dengan memiliki klasifikasi berita yang perlu ditanggapi, memaksimalkan proses 

klarifikasi, menerapkan one voice dan memiliki SOP penyampaian informasi ke 

media. Tahapan pasca krisis dilakukan dengan komunikasi yang empati dan 

 
13Ririanti Rachmayanie Jamain, dkk., “Penerapan Strategi Coping Untuk Mengatasi 

Krisis Kepercayaan Diri Dampak Pandemi Covid-19”, Journal of Community Engagement 

Research for Sustainability 2, no 3 (2022): h. 143-151. 
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memperluas saluran komunikasi kepada publik.14 Persamaan penelitian di atas 

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas 

tentang krisis hubungan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

penelitian di atas memfokuskan  penelitiannya pada hubungan masyarakat dan 

strategi komunikasi krisis sedangkan pada penelitian ini memfokuskan 

penelitiannya pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tokoh 

agama. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Kebijakan Tokoh 

Agama di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

b. Untuk mengetahui bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan 

sosial keagamaan di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

c. Untuk mengetahui dampak krisis kepercayaan masyarakat terhadap 

Kebijakan Tokoh Agama di Desa Dwanur Kecamatan Adonara 

Barat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, adapun kegunaan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis,  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu Sosiologi 

Agama yang merupakan salah satu rumpun ilmu sosial yang 

mengkaji hubungan antar manusia. 

 
14R Oddie Sabina dan Martha Tri Lestari, “Strategi Komunikasi Krisis Hubungan 

Masyarakat PT Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta Dalam  Mengatasi Krisis Pemberitaan Pada 

Media Selama Proses Pembangunan Bandara Internasioanl di Kulon Progo”, e Proceeding of 

Management 7, No. 2 Desember (2020): h. 1. 
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b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran serta 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada penelitian berikutnya 

yang terkait dengan Dampak Krisis Kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur Kecamatan 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. 

c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta mampu 

menghasilkan paradigma baru. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk 

menambah wawasan pengetahuan dan menerapkan ilmu yang 

yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan dan sebagai 

pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat 

agar mendapat gelar sarjana pada jurusan sosiologi agama di  

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

b. Bagi calon peneliti lain, dijadikan pedoman dan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

informasi tambahan untuk mengetahui dampak krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Dampak Krisis Kepercayaan Masyarakat 

1. Pengertian Dampak 

Dampak merupakan akibat atau pengaruh yang terjadi baik positif maupun 

negatif, dikarenakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh yang 

membawa akibat, baik positif maupun negatif. Pengaruh juga dapat diartikan 

sebagai suatu kekuatan yang timbul pada diri seseorang atau objek yang ikut 

membentuk keyakinan, karakter, atau tindakan orang lain.1 Dampak juga 

merupakan pengaruh sebagai keadaan bawaan dimana ada hubungan saling 

mempengaruhi atau hubungan timbal balik antara yang memberikan pengaruh dan 

menerima pengaruh atau yang dipengaruhi.  

2. Krisis Kepercayaan 

Krisis adalah peristiwa yang terjadi mengarah pada situasi yang tidak 

stabil dan juga berbahaya mempengaruhi kehidupan manusia baik secara individu, 

kelompok, komunitas dan bahkan masyarakat pada umumnya. Krisis dianggap 

sebagai peristiwa yang membawa perubahan negatif dalam ruang lingkup 

kemanan, sosial, atau lingkungan ketika terjadi secara mendadak dengan sedikit 

atau tanpa peringatan sebelumnya. Krisis adalah istilah yang memiliki arti “waktu 

pengujian” atau “kejadian darurat.” Krisis lebih sering dikaitkan dengan konsep 

tekanan psikologis. Dalam budaya barat, istilah krisis digunakan untuk 

menggambarkan pengalaman yang menakutkan atau penuh  dengan 

ketidakpastian. Sedangkan dalam budaya oriental seperti halnya Cina, 

mengartikan krisis merupakan bahaya dan peluang (aksara Cina yang digunakan 

adalah Wei dan Chi). Umumnya krisis adalah situasi kesatuan yang kompleks di 

dalam sistem keluarga, ekonomi dan masyarakat yang mana ketika berfungsi 

 
1Kamus Besar Bahasa Indonesia online, 2019. Diakses tanggal (7 November 2022). 
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dengan buruk, keputusan segera diambil, namun penyebab hal tersebut tidak 

segera diidentifikasi.2 

Menurut kamus besar bahasa indonesia krisis kepercayaan adalah 

hilangnya kepercayaan masyarakat pada suatu hal.3 Krisis kepercayaan juga 

merupakan keadaan seseorang tidak lagi memiliki rasa percaya kepada orang lain. 

penderita krisis kepercayaan tidak akan mempercayai siapa pun meskipun mereka 

memiliki hubungan dekat. Krisis kepercayaan ini biasa dikenal dengan sebutan 

trust issue. Kata trust memiliki arti percaya akan sebuah hal sedangkan issue 

memiliki arti sebuah permasalahan. Penderita trust issue ini tidak mudah percaya 

dengan segala sesuatu yang dikatakan ataupun dilakukan. Orang yang mengalami 

trust issue ini dipenuhi dengan kecurigaan dan selalu berprasangka buruk.4 

Kondisi yang dialamai oleh sesorang penderita krisis kepercayaan, yaitu:  

a) Seseorang penderita krisis kepercayaan, memiliki kebiasaan sangat 

menjaga jarak dengan lingkungan tempat tinggalnya dan cenderung 

suka menyendiri. Penderita krisis kepercayaan menyimpan trauma 

terhadap orang yang telah mengecewakannya. 

b) Seseorang yang mengalami krisis kepercaya sangat mudah membenci 

dan berpikiran buruk terutama terhadap orang yang pernah berkhianat 

atau mengecewakannya. 

c) Penderita krisis kepercayaan akan cenderung takut menjalin hubungan 

yang emosional dengan orang lain dan berkomunikasi juga hanya 

seperlunya saja. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa krisis kepercayaan 

adalah hilangnya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Krisis kepercayaan ini 

terjadi karena adanya rasa sakit hati yang muncul disebabkan adanya kekecewaan 

atau penghianatan yang dilakukan oleh seseorang. Krisis kepercayaan ini jika 

 
2Krisis, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id. wikipedia.org/ 

wiki/Krisis (8 November 2022). 
3Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,. Diakses pada tanggal (8 November 2022). 
4Reza Pahlevi, “Pengertian Krisis Kepercayaan:” Nibiobank.org, Juli 30, 2022. 

https://nibiobank.org/krisis-kepercayaan/ (8 November 2022) 

https://nibiobank.org/krisis-kepercayaan/
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sudah terjadi pada seseorang maka, orang tersebut tidak akan lagi percaya pada 

setiap informasi dan berita yang ia dengar. Sekalipun informasi yang disampaikan 

adalah benar. Oleh karena itu, krisis kepercayaan ini tidak bisa dibiarkan terus 

menjangkit masyarakat. Perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk 

memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.  

3. Masyarakat 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak yang memiliki 

arti turut serta atau partisipasi dan society dari bahasa Inggris yang artinya 

“kawan”.5 Menurut Sidi Gazalba masyarakat berasal dari Bahasa Arab yaitu 

syarikah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai serikat yang di dalamnya 

mengandung arti diantaranya yaitu berhubungan dengan pembentukan suatu 

kelompok, golongan dan bahkan kumpulan. Kata masyarakat ini kemudian 

dipakai sebagai nama dalam pergaulan hidup. Misalnya dalam bahasa Inggris 

disebut dengan social dan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Mujtama.6 

Masyarakat memiliki istilah yang berbeda-beda dari setiap wilayah. Tapi 

istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu mmengartikan 

masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup berkelompok dalam waktu 

yang cukup lama, serta memiliki kebiasaan, nilai dan normanya sendiri untuk 

mengatur kehidupan kelompoknya.  

Kamus sosiologi mengartikan masyarakat sebagai kumpulan orang-orang 

yang menempati suatu wilayah geografis tertentu, mempunyai kebudayaan yang 

sama serta mampu bekerja dan bertindak secara bersama untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari 

komponen-kompenen  yaitu: 

a. Terdapat sekelompok orang yang memiliki jumlah cukup besar dan 

saling interaksi dengan sesamanya secara individu maupun secara 

 
5Koentjaraningrat, Pengantar llrnu Antropologi, (Cet V, Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 

143. 
6Sidi Gazalba, Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), h. 1. 
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kelompok. Interaksi yang terjalin dalam satu kesatuan sosial tersebut 

akan menghasilkan produk kehidupan yang dikenal sebagai budaya. 

b. Kesatuan sosial yang terjalian akan menjadi struktur dan sistem sosial 

budaya antar kelompok baik dalam ukuran kecil (mikro) dan ukuran 

besar (makro). 

c. Bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dan hidup dalam waktu 

yang lama bahkan antargenerasi.7 

Ciri-ciri kehidupan masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah:  

a. Sekurang-kurangnya terdapat dua orang individu manusia yang hidup 

secara bersama.  

b. Hidup sebagai kelompok yang saling campur dan bergaul dengan 

jangka waktu yang lama serta menjalin hubungan antar sesamanya 

hingga melahirkan generasi. Perkembangan kehidupan tersebut 

menimbulkan suatu sistem komunikasi baru yang dijadikan sebagai alat 

kontrol untuk mengatur kehidupan dan hubungan sesama manusia. 

c. Memilik kesadaran bahwa mereka merupakan satu-kesatuan di dalam 

kehidupan mereka. 

d. Perasaan saling terkait antar sesamanya menjadikannya sebuah sistem 

bersama dalam kehidupan mereka yang dapat menghasilkan sebuah 

kebudayaan. 

Kriteria masyarakat yang dibuat oleh Marion Levy untuk kehidupan 

kelompok manusia, di antaranya: 

a. Kekuatan bertahan yang dapat melampaui masa hidup seorang individu.  

b. Melalui reproduksi atau kelahiran dilakukan perekrutan pada seluruh 

atau sebagian anggotanya.  

c. Secara bersama-sama menunjukan kesetiaan pada sistem tindakan, oleh 

Talcott Parsons menambahkan sosialisasi dilakukan terhadap generasi 

selanjutnya. 

 
7Idianto M, Sosiologi untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta, 2002. h. 27. 
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Berbagai penjelasan tentang masyarakat di atas, kesimpulan yang diambil 

ialah masyarakat merupakan manusia yang hidup secara individu maupun 

kelompok dengan memiliki tempat tinggal pada suatu kawasan tertentu  dengan 

jangka waktu yang cukup lama dan melakukan regenarasi atau beranak pinang. 

Masyarkat yang hidup bersama ini memiliki aturan-aturan sebagai alat kontrol 

yang dijadikan acuan untuk mengatur segala kehidupan menuju cita-cita dan 

tujuan yang diinginkan bersama. 

Syarat dalam membentuk suatu masyarakat, yaitu ada tiga:  

a. Harus ada sekelompok manusia. 

b. Harus memiliki tempat tinggal dan menjalani hidupnya dalam rentang 

waktu yang relatif lama pada  kawasan atau wilayah tertentu. 

c. Bertempat tinggal dan menjalani kehidupannya dalam waktu yang lama 

menimbulkan pola perilaku dan pola tindakan yang biasa disebut 

sebagai kebudayaan. Seperti kesatuan nilai, benda material dan ilmu 

pengetahuan.8  

B. Kebijakan Tokoh Agama 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian rencana program, keputusan, 

aktivitas, sikap maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 

Sebuah organisasi sangat membutuhkan kebijakan agar bisa mencapai tujuannya.9 

Kebijakan bukan saja dibutuhkan oleh organisasi melainkan juga dibutuhkan oleh 

siapa saja untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk 

juga dibutuhkan oleh tokoh agama. Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang 

dijadikan sebagai pedoman dalam dasar rencana untuk melaksanakan suatu 

kepemimpinan maupun pekerjaan.10 Kebijakan bisa diterapkan oleh pemerintah, 

organisasi, maupun kelompok sektor swasta dan juga individu yang memandang 

 
8Elli M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Prenada Media, 2011), 

h. 37-38. 
9 Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik’, Jurnal Publik 11, No. 01(2017). h. 2. 
10Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,. Diakses pada tanggal (8 November 2022). 
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bahwa kebijakan perlu untuk dilakukan sebagai upaya  mencapai tujuan bersama. 

Kebijakan diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman oleh phak-pihak tertentu 

untuk memperhatikan tindakannya yang paling memungkinkan agar bisa 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat mengarah pada proses 

pembuatan keputusan penting dalam sebuah organisasi, termasuk juga 

mengidentifikasi berbagai kemungkinan seperti halnya prioritas program yang 

lebih utama dibutuhkan atau pengeluaran yang harus dilakukan, dan pemilihannya 

tersebut dilihat juga dampak yang akan ditimbulkannya.11 

Aspek-aspek kebijakan, yaitu: 

a. Kebijakan praktika sosial, dan bukan event yang tunggal atau 

terisolasi. Artinya kebijakan yang dihasilkan bukan merupakan suatu 

peristiwa yang berdiri sendiri, tertutup, dan asing bagi masyarakat. 

Tetapi, kebijakan yang dihasilkan berdasarkan kejadian yang muncul 

dan benar-benar terjadi di masyarakat.  

b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk 

menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun 

menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang 

mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama 

tersebut.12 

Berdasarkan uraian di atas maka kebijakan dapat dinyatakan sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai usaha untuk 

memecahkan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam 

tahapan waktu tertentu. Kebijakan pada umumnya bersifat mendasar, karena 

kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai acuan untuk bertindak 

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 
11Kebijakan”, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. https://id 

wikipedia.org/wiki/Kebijakan (8 November 2022). 
12Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik’, Jurnal Publik 11, No. 01 (2017). h. 2. 
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Carl Friedrich, mengatakan kebijakan diterapkan untuk mengarahkan 

perilaku pada tujuan tertentu, baik tujuan individu, kelompok maupun pemerintah 

dalam sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat hambatan-hambatan. 

Kebijakan diperlukan sebagai upaya untuk mencari peluang agar dapat mencapai 

atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Pernyataan Friedrich juga mirip 

dengan pernyataan Anderson menyatakan bahwa kebijakan ialah arah tindakan 

yang memiliki maksud oleh sejumlah pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan 

untuk mengatasi suatu permasalahan.  

Demikan dapat diketahui bahwa kebijakan dilakukan untuk mengarahkan 

tindakan seseorang pada tujuan tertentu yang diinginkan oleh sejumlah pihak. 

Kebijakan juga dilakukan sebagai upaya agar mengatasi masalah-masalah yang 

ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Kebijakan ini 

memiliki implikasi, yaitu: 

1. Orientasi dari kebijakan tidak hanya sesui dengan maksud dan tujuan, 

tetapi sebelum penerapan kebijakan telah direncanakan terlebih dahulu 

oleh pihak-pihak tertentu.  

2. Sebuah kebijakan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan memiliki 

keterkaitan dengan kebijakan lain yang ada dalam masyarakat. 

3. Kebijakan sebenarnya adalah apa yang dilakukan dan bukan apa yang 

diinginkan oleh pemerintah. 

4. Kebijakan memiliki sifat positif dan negatif. 

5. Kebijakan yang dibuat harus memiliki landasan hukum sehingga 

masyarakat memiliki kewenangan untuk patuh.13 

Tahap selanjutnya adalah melaksanaan kebijakan yang merupakan 

kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui orientasi 

tindakan target sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat. Tindakan target 

 
13“Pengertian Kebijakan”, https://elearning.menlhk.go.id/puginfile.php/845/mod_resourc 

e/content/1/pengertian_kebijakan.html. (Diakses 8 November 2022) 

https://elearning.menlhk.go.id/puginfile.php/845/mod_resourc%20e/content/1/pengertian_kebijakan.html
https://elearning.menlhk.go.id/puginfile.php/845/mod_resourc%20e/content/1/pengertian_kebijakan.html
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dari pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan dampak yang sesui diharapkan 

atau yang tidak diharapkan. 

Proses kebijakan yang dilaksanakan tidak sekedar bersangutan dengan 

tindakan badan pemerintahan yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan 

program dan menghasilkan kepatuhan pada diri target yang menjadi sasaran, 

tetapi juga dengan koneksi pada kemampuan politik, ekonomi, dan sosial yang 

secara jelas dapat memberi pengaruh pada perilaku dari pihak yang terlibat. 

Evaluasi dari kebijakan dapat dilakukan setelah sebuah kebijakan dilaksanakan, 

sekalipun terdapat kesalahan maupun ketidaksempurnaan pada suatu kebijakan. 

Demikian juga dengan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dapat diketahui 

dan dianalisa ketika akibat yang dihadirkan setelah pelaksanaan kebijakan. 

Sebuah kebijakan dinilai melalui isi kebijakan, kebijakan yang dilaksanakan dan 

akibat atau dampak yang ditimbulkan.14 

Memberikan sebuah kebijakan pada masyarakat perlu juga menentukan 

model kebijakan. Penggunaan model kebijakan tidak hanya untuk menjelaskan, 

menggambarkan, dan memperdiksi aspek masalah, tetapi juga untuk 

menyelesaikannya dengan merekomendasikan tindakan. Meskipun model ini 

bukan merupakan deskripsi literatur dari suatu masalah, namun berguna dan 

bahkan diperlukan. Model kebijakan dapat menyederhanakan kondisi masalah 

dengan mengurangi dan membuat kompleksitas yang dihadapi oleh analis dalam 

pekerjaan mereka sehingga dapat dikelola.15 

2. Tokoh Agama 

Tokoh agama merupakan pemimpin yang tidak mendapat pengangkatan 

secara formal. Tetapi, tokoh agama memiliki keunggulan dari segi wawasan 

pengetahuan tentang agama, sehingga memperoleh tingkatan sebagai orang yang 

mampu memberi pengaruh berupa kondisi rohani dan perilaku terhadap 

 
14Abdullah Ramadhani dan Muhammad Ali Ramadhani, “Konsep Umum Pelaksanaan 

Kebijakan Publik”, Jurnal Publik 11, No. 01 (2017). h. 4. 
15Harmanto Suaib, dkk. Pengantar Kebijakan Publik. (Makassar: Humanities Genius, 

2022), h. 51. 
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masyarakat.16 Secara umum tokoh agama biasa disebut sebagai ulama, ustad, kyai 

yang memilik pengetahuan tentang agama. Seseorang yang memiliki status 

sebagai ulama diperoleh melalui proses belajar, dan juga mendapat pengakuan 

dari pihak lain. Seseorang yang diakui sebagai ulama harus memiliki pengetahuan 

tentang agama dan memiliki santri atau murid.17  

Tokoh agama menjadi pemimpin dalam masyarakat tidak melalui suatu 

pengangkatan resmi dari badan hukum atau pemerintah. Tokoh agama menjadi 

pemimpin yang sifatnya informal atau tidak resmi.  Adapun ciri-ciri pemimpin 

informal yaitu:  

1. Menjadi pemimpin yang tidak secara penunjukan formal atau legitimasi 

sebagai pemimpin. 

2. Memperoleh status sebagai pemimpin melalui penunjukan oleh 

kelompok masyarakat. 

3. Menjalankan tugas kepemimpinannya dengan tidak mendapat dukungan 

atau pengaruh dari organisasi resmi manapun. 

4. Menerima imbalan jasa secara sukarela dari masyarakat. 

5. Tidak dapat dimutasikan dan tidak memiliki atasan. 

6. Ketika melakukan kesalahan, ia tidak dapat dihukum, hanya saja 

menerima konsekuensi yaitu respek masyarakat terhadap dirinya mulai 

berkurang dan secara perlahan ditinggalkan oleh pengikutnya.18 

Penjelasan diatas menunjukan bahwa seorang tokoh agama walaupun 

memilik sifat kepemimpinan secara informal tetapi didalam kehidupan sosial 

masyarakat memiliki keududukan sangat urgen yang akan memberi pengaruh 

berupa sugesti, larangan dan dukungan serta pemahaman keilmuan kepada 

masyarakat luas untuk menggerakan atau melakukan sesuatu. Tokoh agama 

adalah orang yang sangat terpandang oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 

 
16Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi 

baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10-11. 
17Shabri dan Sudirman, Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX (Jilid III), (Banda Aceh: 

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005), 2. 
18Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu? Edisi 

baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 11. 
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Karena tokoh agama dijadikan sebagai orang yang akan memberikan pemahaman 

keagamaan pada masyarakat tentang masalah-masalah keagamaan yang dihadapi. 

Selain itu, tokoh agama memiliki kemampuan dibidang keagamaan, berakhlak 

baik, sehingga dirinya dijadikan sebagai pemimpin dan panutan oleh masyarakat. 

1. Tugas dan Fungsi Tokoh Agama  

a. Tugas Tokoh Agama  

Menurut Soekanto tugas-tugas tokoh agama, yaitu: 

1) Tokoh agama memberikan suatu kerangka pokok kepada pengikutnya 

secara jelas agar dapat dijadikan pegangan. Adanya kerangka pokok 

itulah maka dapat dibuat suatu skala yang lebih dibutuhkan terkait 

dengan keputusan-keputusan yang layak diambil untuk mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi. Jika terdapat suatu pertentangan 

dalam masyarakat maka kerangka pokok tersebut dijadikan pedoman 

untuk mengatasinya. 

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadao perilaku warga 

masyarakat yang dimpimpinnya.  

3) Ketika berada di luar wilayah kelompoknya, ia bertindak sebagai 

wakil kelompok.19 

b. Fungsi Tokoh Agama 

Tokoh agama memiliki peran penting sebagai media penguat keyakinan 

agama yang dianutnya. Tokoh agama yang ada di Indonesia memilik 

tanggungjawab untuk menguatkan masing-masing ajaran agama kepada 

umatnya.20 

 

 

 
19Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 256. 
20Elli M Setiadi, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),  h. 34. 
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Fungsi dari tokoh agama yang cukup sentral dalam kehidupan masyarakat 

yaitu: 

1) Fungsi memelihara ajaran agama 

Tokoh agama berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran agamanya. Di 

samping juga mempunyai hak dan wewenang untuk memimpin acara-acara 

penting keagamaan yang diadakan oleh masyarakat. Selain mempin ritual penting, 

tokoh agama juga mengajarkan ritual keagmaan secara benar dan menunjukan 

perilakunya sesuai dengan ajaran agama. Tokoh agama akan bereaksi dan 

memberikan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam masyarakat. 

2) Fungsi mengembangkan ajaran agama 

Fungsi pengembangan ajaran agama merupakan upaya yang dilakukan 

oleh tokoh agama untuk mengembang dan menyiarkan ajaran agamanya. 

Pengembangan ajaran agama ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas 

pemahaman keagamaan dan juga menambah jumlah pemeluk agamanya. Fungsi 

tokoh agama yang cukup urgen dan juga memiliki tugas yang amat penting 

mengharuskan tokoh agama memenuhi profil ideal.21 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi 

tokoh agama adalah memberikan ilmu agama kepada masyarakat sebagai bekal 

untuk menjadi pegangan menghadapi masalah-masalah keagamaan yang dialami. 

Serta tokoh agama selalu mengawasi setiap tindakan masyarakat agar sesuai 

dengan nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Tokoh agama sebagai 

pemimpin keagamaan masyarakat harus juga memelihara ajaran agama agar tidak 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang 

dapat merugikan banyak orang.  

 

 

 
21Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, Edisi Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 28.  
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C. Teori Struktural Fungsional OlehTalcott Parsons 

Tokoh dalam teori struktural fungsional adalah Talcott Parsons yang 

dilahirkan pada tahun 1902 di Colrado Springs, Colorado. Parsons merupakan 

orang yang memiliki keterbelakangan keluarga dan kehidupan agama serta 

intelektual yang cukup mapan.22  

Struktur dalam pandangan Parsons bersifat fungsional. Hal inilah yang 

dijelaskan dalam teori AGIL, yaitu: 

1. Adaptation (Adaptasi) 

Adaptasi merupakan keharusan terhadap suatu sistem-sistem sosial untuk 

menghadapi lingkungan dengan baik.23 Tokoh agama dan masyarakat Desa 

Duwanur merupakan sistem yang saling berhubungan. Permasalahan yang terjadi 

pada masyarakat Desa Duwanur ialah suka minuman keras dan berjudi. Tindakan 

tersebut tentunya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Untuk itu 

tokoh agama berupaya mencegah perbuatan masyarakat yang suka minuman keras 

dan berjudi dengan cara memberikan kebijakan pada masyarakat. Kebijakan tokoh 

agama ini merupakan suatu bentuk adaptasi untuk mengahadapi lingkungan 

dengan baik.   

2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan) 

Pencapaian tujuan merupakan persyaratan fungsional yang timbul dari 

pandangan masyarakat bahwa sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuannya.24 Agar kebijakan ini bisa terealisasi dengan baik. Tokoh agama 

megadakan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan suatu kebijakan 

yaitu melarang masyarakat Duwanur agar tidak lagi konsumsi minuman keras dan 

berjudi. Kebijakan yang diberikan ini bertujuan untuk mengarahkan tindakan 

masyarakat Duwanur agar tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.  

 
22Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, h. 22 
23Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, h. 53 
24Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, h. 22 
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3. Integration (Penyatuan)  

Integrasi yang berarti persyaratan yang berhubungan dengan interelasi 

antar para anggota dalam sistem sosial.25 Integrasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah upaya dari tokoh agama untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan menyepakati 

sebuah kebijakan. Agar kebijakan yang disepakati ini bertahan dalam waktu yang 

lama. Maka perlu adanya sanki yang harus diberikan. Sanksinya berupa tokoh 

agama tidak akan memberikan pelayanan memimpin acara keagamaan pada 

masyarakat yang suka minuman keras dan berjudi.  

4. Laten Pattern Maintenance (Pemeliharaan Pola) 

Pemeliharaan pola merupakan konsep yang meliputi nilai dan norma yang 

memotivasi masyarakat untuk bertindak. Konsep latensi yaitu dengan menularkan 

nilai-nilai dan norma. Kebijakan tokoh agama yang melarang masyarakat untuk 

konsumsi minuman keras dan berjudi merupakan upaya agar masyarakat 

menginternalisasikan nilai dan norma ke dalam dirinya.   

Sebuah sistem harus saling melengkapai, memelihara dan memperbaiki, 

untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Perlu juga untuk menerapakan 

sistem agil sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. 

Sebuah sistem juga akan mengalami pertukaran terhadap lingkungannya sehingga 

terjadi tindakan sosial. Untuk itu diperlukanlah upaya adaptasi sehingga 

penerapan sebuah sistem itu tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap 

sistem yang lain. 

Teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons hubungannya dengan  

penelitian ini adalah teori struktural fungsional berkaitan erat dengan struktur 

yang ada di masyarakat. Struktur yang telah ada ini saling terkait dengan struktur 

lainnya. Jika salah satu bagain dari struktur berubah maka struktur yang lain juga 

perlu menyesuaikan agar keseimbangan itu tetap terjaga. Seperti halnya ketika 

 
25Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, h. 22 
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tokoh agama yang merupakan pemimpin dalam masyarakat memberikan 

kebijakan maka akan menuai berbagai respon dari masyarakat. Respon inilah yang 

akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Karena tokoh agama dalam 

masyarakat memiliki peran yang cukup signifikan untuk mempengaruhi 

masyarakatnya. Jika kebijakan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat 

maka akan melahirkan kesejahteraan dan kedamaian. Begitu juga sebaliknya jika 

kebijakan yang diberikan tidak diterima oleh masyarakat maka akan menimbulkan 

ketidakseimbangan dan kesenjangan sosial. Tokoh agama dan masyarakat 

merupakan suatu sistem yang saling berkaiatan sebagaimana dalam teori 

struktural fungsional yang memandang masyarakat merupakan sebuah struktur 

sosial yang terdiri dari bagian dan elemen-elemen yang saling berpengaruh dan 

menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan 

membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

mengungkapkan suatu permasalahan di dalam kehidupan kemasyarakatan, 

kepemudaan, organisasi, perempuan, olah raga, seni dan budaya. Sehingga hasil 

dari penelitian kualitatif ini bisa dijadikan sebagai suatu kebijakan untuk 

dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.1 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial 

yang ada dimasyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yaitu Dampak Krisis Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur Kecamatan 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur maka penulis berkeinginan untuk 

mengambil lokasi penelitian di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Kabupaten Flores Timur. Alasan penulis memlih lokasi penelitian tersebut karena 

fenomena krisis kepercayaan terjadi di Desa Duwanur. 

B. Metode Pendekatan 

Penelitian yang dilakukan membutuhkan suatu pendekatan guna menjawab 

rumusan masalah pada penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Maka penelitian ini akan diarahkan 

untuk mengidentifikasi, mendeskrisikan, serta menganalisis tentang Dampak 

 
1Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Malang; Bumi Aksara, 2017), h. 80. 
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Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa 

Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur. Adapun metode 

pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis. 

Menurut Hasan Shadily pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan 

yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki 

ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.2 Pendekatan sosiologis 

ini digunakan untuk melihat hubungan antara masyarakat dan tokoh agama di 

Deswa Duwanur. 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi 

terhadap objek-objek permasalahan yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan dari pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga-lembaga yang bukan merupakan pengelolanya, tetapi 

dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.3 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

menentukan informan dalam menentukan sampel berdasarkan masalah yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Teknik penentuan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, yang dimana dalam 

penelitian ini harus didasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk 

memberikan informasi yang lengkap dan berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Informan 

yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri 

dari 5 masyarakat, 3 tokoh masyarakat dan 2 aparat pemerintah desa. 

 
2Hasan shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 

h.1. 
3 Rosady Ruslan, Metode Peneitian Public Relation dan Komunikasi,  h. 138. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu: 

1. Observasi (Pengamatan)  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis.4 Teknik pengumpulan data dari hasil pengamatan terhadap 

masyarakat Di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 

mungkin.5 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan penyimpanan 

data terkait informasi-informasi yang di dapat oleh peneliti dari hasil 

wawancara. Penelitian yang akan dilakukan ini penulis menggunakan 

kamera dan alat tulis untuk membantu mengumuplkan data-data serta 

mengambil gambar secara langsung dari tempat penelitian untuk 

dijadikan sebagai bukti penelitian.  

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan penunjang dari penelitian yang akan 

dilakukan. Pada penelitian ini penulis mengunakan berbagai macam instrumen 

yaitu: 

 

 

 
4 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  (Malang; Bumi Aksara, 2017), h. 143. 
5 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif . h. 160. 
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1. Peneliti sebagai instrumen utama. 

2. Handphone (HP) digunakan sebagai alat perekam dan mengambil 

gambar di lokasi penelitian. 

3. Alat tulis menulis: Buku, pulpen atau pensil untuk mencatat informasi 

atau hal-hal penting ketika penelitian.  

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

Teknik pengelolaan data dan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proes pemilihan dan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

dalam lapangan. Redaksi data juga berarti merangkum atau memilih hal-hal yang 

pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penelitiannya.  

2. Display data (Data Display) 

Display data merupakan penyajian data dalam sekumpulan informasi yang 

disusun kedalam bentuk tertentu, sehingga dapat dilihat penelitian secara 

keseluruhan. Penelitian dalam display data menggunakan data induktif, yaitu 

memaparkan suatu persoalan dalam pembahasan yang diteliti dengan cara 

menjelaskan secara keseluruhan kemudian dibagi kedalam bagian yang lebih 

dikususkan lagi. 

3. Analisis perbandingan (Komparatif) 

Teknik ini, penulis mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam, lalu membandingkan data yang telah diperoleh 

tersebut dengan data lainnya sebelum menarik sebuah kesimpulan. 
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4. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat 

sementara dan bisa saja berubah ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan akan dilakukan secara terus-menurs oleh penulis selama berada 

dilapangan. Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.  

Metode yang digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam 

proposal ini dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi 

bahan dari berbagai sumber-sumber yang relefan kemudian menganalisisnya 

sesuai dengan kasus atau topik penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Duwanur 

Desa Duwanur terdiri dari 3 dusun yaitu dusun I, II dan dusun III dengan 

luas wilayah 3,50 Km2 atau 350 Ha dengan jumlah penduduk 1.558 jiwa. Jumlah 

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 347 Kepala Keluarga. Desa Duwanur berbatasan 

pada bagian utara Laut Flores, Selatan dengan Desa Waitukan, Barat dengan Desa 

Homa dan Timur berbatasan dengan Desa Adonara Kecamatan Adonara. 

Desa Duwanur merupakan salah satu desa dari 18 desa di Kecamatan 

Adonara Barat yang cukup dikenal dengan desa berpenduduk muslim terbanyak di 

Kecamatan Adonara Barat. Pola penyebaran perkampungan dalam desa 

menyusuri pantai yaitu tersebar dari manuk erin sampai crowerian.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Desa Duwanur 

 

 
1Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat, Tahun 2020-

2023, h. 5. 
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Keterangan Peta: 

1. Batas Desa 

2. Jalan Umum 

3. Lorong 

4. Tempat Cuci Umum 

5. KK. Gol. A 

6. KK. Gol. B 

7. KK. Gol. C 

8. Pekuburan Umum 

9. Kebun Kelapa 

10. Masjid  

11. Bak Air 

12. Balai Desa 

13. Sekolah 

14. Rumah Camat 

15. Batas Dusun 

16. Kali 

 

2. Sejarah Desa 

Sejarah terbentuknya Desa Duwanur tidak terpisah dari sejarah 

terbentuknya Kecamatan Adonara Barat dan Kecamatan-Kecamatan lain di Flores 

Timur yakni berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Pebruari 1962 Nomor Pem. 66/1/2 tentang 

pembentukan 64 buah kecamatan dalam propinsi Nusa Tenggara Timur, maka 

Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi beberapa kecamatan,2 yakni: 

1. Kecamatan Larantuka 

2. Kecamatan Wulanggitang 

3. Kecamatan Adonara Timur 

4. Kecamatan Adonara Barat 

5. Kecamatan Solor Barat 

6. Kecamatan Solor Timur 

7. Kecamatan Lebatukan 

 
2Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Tahun 2020-

2023, h. 5. 
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8. Kecamatan Ile Ape 

9. Kecamatan Naga Wutung 

10. Kecamatan Buya Suri 

11. Kecamatan Omesuri 

12. Kecamatan Tanjung Bunga3 

Pada masa itu Kecamatan Adonara Barat membawahi 28 Desa dan salah 

satunya adalah Desa Duwanur yang dibentuk atas prakasa Camat Adonara Barat 

PEHAN DULI SENGAJI B.A. Beliau mengumpulkan masyarakat dan tokoh 

pemuda antara lain, Bapak Laga Doni Gega, Bapak Abdullah Bayo, Bapak Paulus 

Payong Ama, Bapak Muhammad Yusuf Kia Beko, Bapak Nama Libur, Bapak 

Niha Koli, Bapak Muktaraya Buan, Bapak Ibrahim Sian Bainamang, dan tokoh 

masyarakat lainnya membuat rapat persiapan pembentukan Desa gaya baru 

selanjutnya mengusulkan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur Atas dasar surat 

usulan Masyarakat maka Gubernur Nusa Tenggara Timur memutuskan dan 

menetapkan Desa gaya baru Desa Duwanur berdasarkan surat keputusan 

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem. 66/1/333 tanggal 28 Februari 1962 

dan instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Und.2/I/27 tanggal 04 

November 1964 tentang pembentukan Desa Gaya Baru Desa Duwanur saat itu 

terbentuk dari beberapa perkampungan yakni kampung Dua Tukan, Waitenepang 

dan Nuba Raran (Waikewak). 

Nama Desa Duwanur diambil dari nama kampung Duwatukan, 

Waitenepang, dan Kampung Nuba Raran yang disingkat menjadi DUWANUR. 

Dalam perjalanan waktu kampung Nuba Raran berganti nama menjadi kampung 

WAIKEWAK.  

Desa Duwanur dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dari sisi 

tingkat perkembangan penduduk dan luas wilayah maka pada tanggal 11 Juni 

1982, Desa Duwanur di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Duwanur sebagai 

 
3Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Tahun 2020-

2023, h. 5-6. 
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Desa induk dengan ibukotanya Waikewak dan Desa Waitukan sebagai Desa 

pemekaran dengan Ibukotanya Waitenepang.4 

Sejak terbentuknya Desa Duwanur (Tahun 1994 hingga kini Desa 

Duwanur sudah mengalami 15 kali Kepemimpinan Desa (Kepala Desa) Sebagai 

Berikut: 

1. Bapak Laga Doni Gega (Almahrum) 

2. Bapak Abdullah Bayo (Almahrum) 

3. Bapak Paulus Payong Ama (Almahrum) 

4. Bapak H. Muh. Yusuf Kia Beko (Almahrum) 

5. Bapak Nama Libur (Almahrum) 

6. Bapak Niha Koli (Almahrum) 

7. Bapak Muktar Raya Buang (Almahrum) 

8. Ibrahim Sina Dainamang (Almahrum) 

9. Bapak Thamrin Saleh 

10. Bapak Ibrahim K. Boli 

11. Bapak Hamid Muhammad 

12. Bapak Raden Imran 

13. Bapak Ismail Sulaiman 

14. Bapak Ibrahim Abdurrahman (Almahrum) 

15. Bapak Petrus Hongi 

3. Kondisi Desa 

Hakekat otonomi daerah pada dasarnya ialah efektifitas dan efisiensi 

dalam penyelengaraan pemerintahan yang sasaran akhirnya adalah pelayanan 

kepada masyarakat, disamping itu pula untuk mendorong dan memberdayakan 

masyarakat dalam berbagai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dengan menitik beratkan pada 

keswadayaan dan gotong royong masyarakat dengan sasarannya untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka peningkatan 

 
4Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-

2023, h. 6.  
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Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat prioritas dan merupakan tugas 

dan kewajiban Pemerintah Desa dalam penyelengaraan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa. 

Patut diakui bahwa pola perencanaan pembangunan yang selama ini 

dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat (MUSRENBANG) juga belum bisa 

menjawab semua permasalahan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, karena 

dalam pelaksanaannya belum melibatkan secara menyeluruh warga masyarakat 

atau sebagai formalitas saja dan belum mengarah pada tujuan atau sasaran 

masyarakat yang sesungguhnya.5 

Kondisi dan sistim pemerintahan yang berjalan selama ini terutama sistem 

pembangunan Desa masih terpola dengan tingkat keswadayaan masyarakat yang 

sangat tinggi dan pola ini kemudian dapat diparalelkan dengan beberapa jenis 

program masuk sehingga memudahkan proses pembangunan yang selama ini 

cenderung hanya berharap pada swadaya murni masyarakat desa pada kondisi ini 

pemerintah desa secara rutin hanya menikmati program berkala pemangunan desa 

dengan hanya berharap pada Dana Alokasi Desa (ADD). Hal ini yang berdampak 

langsung pada terhambatnya proses pembangunan desa pada beberapa periode 

pemerintaha sebelumnya.6 

4. Potensi Sumber Daya 

1. Potensi Umum 

a. Batas Wilayah 

Batas wilayah terdiri dari beberapa bagian yaitu batas wilayah sebelah 

utara, selatan, timur dan barat. 

 

 

 
5Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-

2023, h. 7. 
6Sumber Data: Profil dan RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-

2023, h. 7-8. 
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Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Duwanur 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Laut Flores 0 

Sebelah Selatan Desa Waitukan Adonara Barat 

Sebelah Timur Desa Adonara Adonara 

Sebelah Barat Desa Homa Adonara Barat 

            Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat7 

2. Data Sumber Daya Alam 

Tabel 4.2 Sumber Daya Alam 

No Jenis Sumber Daya Alam Volume 

1. Luas Wilayah 4.500 Ha 

2. Jarak Ibu Kota Desa ke Kecamatan 3 km 

3. Jarak Ibu Kota Desa Ke Kabupaten 15 km 

4. Lahan Persawahan 0 

5.  Lahan Hutan 0 

6. Tanaman Perkebunan 373 Ha 

 1. Kelapa 373 Ha 

 2. Coklat 10 Ha 

 3. Jambu Mente 8 Ha 

 4. Vanili 0 

 5. Jati 2 Ha 

 6. Mahoni 0 

 7. Mangga 75 M2 

 8. Nangka 35 M2 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 8 

 

 
7Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2023, h.8.  
8Sumber Data:  RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2023, h. 8. 



38 
 

  
 

Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Duwanur Jumlah 

Penduduk 1.159 Jiwa 

a. Jumlah Penduduk Laki-Laki 598 Jiwa 

b. Jumlah Penduduk Perempuan 561 Jiwa 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Tabel 4.4 Distribusi Berdasarkan Pendidikan 

Tenaga Kerja Berdsarkan Latar 

Belakang Pendidikan 

Jumlah 

a. Lulusan D2  15 Orang 

b. Lulusan D3  50 Orang 

c. Lulusan S1  125 Orang 

d. Lulusan SLTA 194 Orang 

e. Lulusan SMP 250 Orang 

f. Lulusan SD 275 Orang 

g. Tidak tamat SD/tidak Sekolah 250 Orang 

Total 1.159 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat9 

Tabel 4.5 Data Sumber Daya Pembangunan 

 

No 

 

Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah 

1 
Aset Prasarana Umum 

 
 

 

 

 

 

a. Kantor Desa 

 
1 

b. Masjid 

 
4 

2 Aset sarana prasarana pendidikan  

 
9Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2023, h. 9. 
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 Gedung PAUD 1 

3 
Aset sarana prasarana kesehatan 

 
 

 

 

a. Posyandu 
2 

b. Sarana air bersih 

 
1 

4 
Aset Lembaga Ekonomi 

 
 

 

 

a. Koperasi 
1 

b. Bumdes 

 
0 

c. Kelompok SPP 
 

5 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Tabel 4.6 Data Sumber Daya Sosial 

No 

 

Uraian Sumber Daya Sosial Budaya 

 

Jumlah 

1 
Tarian Adat 

 
2 

2 
PKK 

 
1 

3 
Karang Taruna 

 
1 

4 
Kelompok Tani 

 
5 

Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat10 

Berdasarkan penjelasan tentang profil Desa Duwanur di atas menunjukan 

bahwa mayoritas masyarakat Desa Duwanur beragama Islam dengan memiliki 

masyarakat Islam terbesar di kecamatan Adonara Barat dengan pembangunan 

masjid yang sampai saat ini berjumlah 4 (empat) bangunan masjid.  

 

 
10Sumber Data: RPJM Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat. Tahun 2020-2023, h. 9-

10. 
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B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Tokoh Agama di Desa Duwanur 

Kecamatan Adonara Barat 

Secara kultural tokoh agama memiliki kedudukan sebagai kelas menengah 

yang mampu memberikan kesadaran terhadap warganya dalam berbagai 

pendekatan, khususnya di dalam bidang pengembangan pemahaman keagamaan 

yang inklusif, moderat, dan kontekstual. Tokoh agama adalah mereka yang punya 

pengetahuan yang mendalam tentang agama dan memiliki jamaah sebagai target 

untuk berbagi informasi dan pengetahuan sehingga dapat membentuk kesadaran 

bersama dalam beragam kehidupan masyarakat. Tokoh agama memiliki peranan 

yang strategis dalam menentukan pemahaman kepada jamaahnya terkait relasi 

antara agama dan negara, khususnya dalam konteks budaya masyarakat yang 

paternalistik. Keberadaanya yang dianggap sebagai representasi secara 

keagamaaan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya 

pemahaman, perilaku, dan sikap masyarakat.11 

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama di desa duwanur 

berbeda-beda. Sehingga penulis mengakategorikan persepsi masyarakat ke dalam 

dua kategori yaitu persepsi masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap 

kebijakan tokoh agama. 

1. Masyarakat yang setuju terhadap kebijakan tokoh agama di Desa 

Duwanur 

a) Mengatasi kebiasaan konsumsi minuman keras dan judi 

Kehadiran tokoh agama dianggap mampu untuk merepresentasikan nilai-

nilai agama yang nantinya dapat memotivasi masyarakat agar selalu menjadikan 

nilai-nilai agama sebagai pedoman setiap perilaku dan tindakannya. Tokoh agama 

juga memiliki pemahaman agama yang cukup mendalam sehingga dapat 

memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh ajaran agama. Dengan pemahaman keagamaan yang dimilikinya 

 
11A. Bakir Ihsan dan Cucu Nurhayati. Agama Negara dan Masyarakat. (Jakarta:  Haja 

Mandiri, 2020), h. 8. 
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maka tokoh agama yang berada di Desa Duwanur mengadakan musyawarah 

bersama masyarakat untuk menyepakati sebuah kebijakan yang akan menjadi 

pedoman dalam kehidupannya. Namun, sebelum tokoh agama mengeluarkan 

kebijakan tentu ada alasan yang mendasari dari kebijakannya tersebut. Raden 

Imran sebagai tokoh masyarakat mengatakan hal yang mendasari sehingga tokoh 

agama mengeluarkan kebijakan seperti ini. Beliau mengatakan bahwa: 

“Awalnya kalau tite lihat secara realita. Ini aksi masyarakat (miras dan 

judi) we karena tou we bukan karena secara turun-temurun le masalah 

miras ini, karena arus zaman dan salah pergaulan. Salah pergaulan muncul. 

Muncul ada budaya miras di tengah-tengah kehidupan masyarakat tite le, 

lewo tite le. Tapi bukan karena secara turun temurun. Rae anggap bahwa 

itu hal-hal seremonia to. Hal seremonial yang harus dibudayakan. Padahal 

bertentangan dengan agama. Kecuali hal-hal yang bersangkutan dengan 

adat ne kan tite biasa le bahasanya behi bau itu semuakan biasa. Ne kan 

sifatnya sesaat dan momentum tertentu saja. Sementara tite wi dari hukum 

agama kan melarang”.12 

Raden Imran menjelaskan bahwa hal yang mendasari sehingga tokoh 

agama mengeluarkan kebijakan karena kondisi masyarakat yang menganggap 

minuman keras dan judi sebagai seremonial dan warisan turun temurun. Padahal 

ini dikarenakan arus zaman dan salah pergaulan sehingga ada budaya minuman 

keras di tengah-tengah kehidupan beragama di Desa Duwanur. Minuman keras ini 

bisa dikonsumsi kecuali dalam momentum tertentu. Misalnya dalam urusan adat 

yang memperbolehkan untuk menggunakannya. Namun, sifatnya hanya sesaat 

saja. Sedangkan masyarakat sekarang konsumsi minuman keras sebagai hal yang 

biasa. Padahal itu dilarang dalama ajaran agama. Sehingga tokoh agama 

mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut agar tidak lagi menjadi 

budaya yang diwariskan. Beliau juga mengatakan kebijakan dari tokoh agama 

sebenarnya sudah bagus cuman langkah awalnya yang keliru sehingga ada 

masyarakat yang merasa di istimewahkan dan sebagainya. Beliau mengatakan 

tentang kebijakan dari tokoh agama bahwa: 

 
12Raden Imran (57 tahun), Tokoh Masyarakat , Wawancara. Desa Duwanur, 03 Mei 

2023. 
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“Sebenarnya penerapan kebijakan dari tokoh agama itu tidak apa-apa 

untuk mengatasi minuman keras, judi kenakalan semua. Cuman salahnya 

itu kebijakan yang diambil itukan belum ada pemerataan penegasan 

terhadap seluruh masyarakat untuk bisa mengamankan sanksi atau 

peraturan lokal yang dilakukan we. Sehingga akhirnya muncul berbagai 

tanggapan respon dari masyarakat bahwa ini tidak adil. Akhirnya timbul 

krisis kepercayaan antara ummat dengan tokoh agama sekaligus terjadi 

konflik. Sedikit salah paham antara masyarakat-masyarakat bahwa ada 

yang diutamakan, ada yang disisihkan. Ini yang pengaruhnya. Sehingga 

sampai dengan selama ini kan belum tuntas. Masih gantung-gantung”.13 

 Pandangan Raden Imran di atas tentang penerapan kebijakan tokoh agama 

sebenarnya sudah bagus. Tapi kebijakannya itu belum diberlakukan sama rata 

terhadap seluruh masyarakat Desa Duwanur. Sehingga muncul berbagai respon 

dan tanggapan dari masyarakat terhadap tokoh agama bahwa tidak adil dalam 

menjalankan kebijakannya. Sehingga ada masyarakat yang merasa di utamakan 

dan ada juga yang merasa di anak tirikan makanya berkembang informasi 

terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama. 

 Masyarakat memandang kebijakan dari tokoh agama ini dengan beragam 

versi. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai efek jera terhadap 

pelaku minuman keras dan judi yang saat ini tidak dapat lagi dibendung. 

Minuman keras yang merjalela di Desa Duwanur dan sudah jadi budaya bagi 

generasi muda. Maka kebijakan ini dipandang tepat untuk menyelamatkan desa  

dan generasi muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Di sisi yang lain ada juga 

masyarakat yang berpandangan bahwa Desa Duwanur tidak sembarangan bisa 

membawa minuman keras masuk di dalam. Karena Desa Duwanur ini dari 

dulunya sudah ada penajaga yang melindungi desa seketika ada niat buruk dari 

desai lain terhdap Desa Duwanur. Pandangan seperti ini diungkapkan oleh 

Abubakar Nurddin. Beliau mengungkapkan bahwa: 

“Hama rae renu tuak arak we. Ra gute hama ne asal mula nae we, lewo 

tite weka, tidak sembarang. Karna lewo tite penjaga nae no’o kaya nwete. 

Penjaga naekan 4 orang kaya ne le. Kalau ayya we roi wa Hama atta 

matte opu hamis wekan nae selalu larang wekan karna nae lebih noi, na 

 
13Raden Imran (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. Desa Duwanur 03 Mei 2023. 
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abha we lebih noi. Tite pernah dengar le lewo tite wi rae lewo koli lodo 

pernah serang tapi roi hala. Karna rae paka we lettu”.14 

Artinya: 

“Seperti tokoh agama yang melarang orang minum tuak dan arak. Mereka 

mengatakan seperti itu karena asal mulanya desa kita ini tidak sembarang. 

Desa kita ini ada penjaganya. Seperti itu. Penjaganya itu kan 4 orang. 

Kalau banyak itu belum tau. Seperti almahrum opu Hamis itukan dia selalu 

larang karena dia lebih tau, dia punya bapa juga lebih tau. Kita kan pernah 

dengar kalau desa kita ini pernah diserang oleh Desa Koli. Ketika mereka 

datang ingin menyerang tapi tiba-tiba saja mereka tidak bisa lagi melihat 

Desa kita ini, karena 4 penjaganya itu yang menutupi”. 

Pandangan yang diungkapkan oleh Abubakar Nurddin di atas beliau masih 

meyakini kepercayaan lokal yang diceritakan dari orang tua terdahulu bahwa 

sejarah Desa Duwanur merupakan desa yang tidak sembarangan bisa membawah 

minuman keras masuk di dalam, karena Desa Duwanur ini memiliki penjaganya. 

Ketika (Almahrum) ustad Hamis masih hidup dia selalu melarang masyarakat 

membawa minuman keras masuk di dalam wilayah desa dan ustad Hamis selalu 

ronda keliling kampung untuk melihat lingkungan masyarakat, jika dia 

mengatahui masyarakat konsumsi minuman keras maka dia akan mengambil botol 

minuman tersebut dan langsung membuangnya. Pandangan Abubakar Nurddin ini 

memberi kesan bahwa tokoh agama melarang masyarakat untuk konsumsi 

minuman keras dikarenakan ustad dan orang tua terdahulu memang sudah 

melarang hal tersebut dijadikan sebagai konsumsi rutinitas masyarakat dan juga 

menghargai penjaga desa yang sudah melindungi desa dari serangan musuh.  

b) Menjaga citra dan nama baik Desa Duwanur 

Kebijakan dari tokoh agama tidak sekedar memberikan sanksi kepada 

mesyarakat yang konsumsi minuman keras dan berjudi tapi juga menjaga 

keamanan desa dari cerita tetangga-tetangga desa lain yang menilai bahwa Desa 

Duwanur itu adalah desa peminum dan penjudi. Hal seperti ini diungkapkan oleh 

Karim Kopong Geroda bahwa: 

 
14Abubakar Nurddin (35 Tahun), Masyarakat. Wawancara. Desa Duwanur, 10 Mei 2023.  
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“Maksud dibuatnya aturan we supaya lewo pe agak aman essi. Tujuan 

lewo aman essi daripada kreak wi rekka rennu ra’a sembara, ra’a 

nawwaka. Sehingga dibentuk aturan itu. Mulai nolho nae ka take. Barusan 

ini. Kasihan lewo, moe boleh kerja tapi miaki lewo yang narane data. 

Bahwa waikewak we brutal, pemabuk, peminum, pengaco segala. Memang 

aturan itu harus kita ta’ati. Ni bukan aturan pihak imam badan syara 

henna keagamaan henna. Bahkan pemerintah, masyarakat, dan ummat”.15 

Artinya: 

“Maksud dibuatnya aturan itu supaya desa kita ini bisa aman. Tujannya 

supaya desa kita bisa aman daripada anak muda yang makan minum 

sembarang dan suka berkelahi. Sehingga dibentuklah aturan itu. Dari 

dulunya memang tidak ada dan aturan ini juga barusan ada. Kasihan desa 

kan. Kamu bisa saja lakukan sesuatu sesuka hatimu tapi nanti akibatnya itu 

desa yang rusak namanya. Nanti orang cerita bahwa Kampung Waikewak 

itu brutal, pemabuk, peminum, pengaco. Dan memang aturan itu harus kita 

patuhi, dan aturan ini bukan saja imam masjid atau badan syara dan tokoh 

agama saja yang buat. Tapi juga melibatkan pemerintah desa, masyarakat 

dan ummat”.  

Pandangan Karim Kopong Geroda di atas ditambahkan juga penejelasan 

dari Abubakar Nurddin yang mengatakan bahwa: 

“Untuk marri renu we larang wi ketat hala. Raekan hana marri menu 

hope ma’a doi moe, kejja heku ata larang. Cuman menu we di luar. Nolho 

wekan renu we diluar-luar ammu. Sekarang. Tobo de essi renu, tobo de 

essi renu. Di tahun baru saja renu sembarane di. Kalau renu di lewo ti 

kedapatan we naran desa tite we yang paling wau. Desa Duwanur wi renu 

di rae, mia ra’a nawwaka juga rae ammu pi lewo ona. Larangan rae 

nwete kebanyakan ata diken tite weka renu gohuk besso mabuk wa hode 

doi ribu pulo mu ki. Pai renu, mabuk wa doi ribu pulo mu ki. Doi ta kae 

kwae denna. Nee. Mia akibat nae hama nete wekan mula-mula dari 

minuman pdella we”.16  

Artinya:  

“Untuk pelarangan minuman keras tidak terlalu ketat. Tokoh agama  

menyampaikan minuman keras memang beli pake uangnya kalian. Cuman 

minumnya  harus di luar. Dari dulukan orang-orang minum itu selalu di 

luar. Sekarang inikan beda. Mereka duduk disitu pasti minumnya juga 

disitu. Di tahun baru saja mereka minum sembarang. Kalau minum di 

dalam desa terus kedapatan. Nanti citra desa kitakan jelek. Jadi bahan 

 
15Karim Kopong Geroda (70 Tahun). Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023. 
16 Abubakar Nurddin (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 10 Mei 2023. 
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omongan desa lain bahwa duwanur itu sering konsumsi minuman keras. 

Setelah itu mabuk-mabukan dan berkelahi juga sesama masyarakatnya 

mereka. Pelarangan minuman keras karena melihat juga dengan kondisi 

masyarakat kita yang kalau sudah minum terus habis juga uangnya. Pulang 

ke rumah minta lagi uang ke istri. Kalau uangnya sudah habis. Ujung-

ujungnya pelampiasan amarah ke istri. Dipukul, ditendang. Akibat 

kekerasan rumah tangga itukan sumber awalnya dari minuman keras”. 

Penjelasan dari Karim Kopong Geroda dan Abubakar Nurddin di atas 

dapat diketahui bahwa tujuan dibuatnya aturan tersebut agar menjaga keamanan 

dan nama baik Desa Duwanur. Perilaku anak muda saat ini yang sering berkelahi, 

mabuk-mabukan perlu di atur. Dan aturan yang dibuat ini bukan kemauan dari 

tokoh agama sendiri, melainkan juga pemerintah, masyarakat dan ummat juga 

turut terlibat di dalamnya. Banyak masyarakat yang terlibat pada saat penetapan 

kebijakan dari tokoh agama.  

c) Memberikan efek jera 

Kebijakan dari tokoh agama ini juga dimaksudkan agar dapat memberi 

efek jera kepada masyarakat yang konsumsi minuman keras dan judi sehingga 

tidak lagi mengkonsumsi minuman keras. Pandangan seperti ini diungkapkan oleh 

Ibrahim Kopong Boli, Beliau mengungkapkan bahwa: 

“Karena melihat situasi desa, ummat, jamaah wi sudah tidak bisa 

dibendung lagi. Sehingga akhirnya aturan yang dikeluarkan dari tokoh 

agama itu juga hanya mau membuat efek yang jera saja. Aturan nete hanya 

memberi efek jera kepada masyarakat, sehingga rae juga mungkin merasa 

bahwa pada pelayanan tite take, tite tidak usah lagi melakukan hal itu. 

Bukan berarti suatu larangan yang keras. Di dalam aturan we disampaikan. 

Ada beberapa poin itu bahwa mio boleh minum tapi jangan di desa. Di luar 

desa we boleh. Jangan berjudi disini, berjudi di luar we boleh. Jadi semata-

mata larangan untuk wilayah Desa Duwanur saja. Kalau di luar 

silahkan”.17 

 Pandangan Ibrahim Kopong Boli di atas dapat diketahui bahwa aturan 

yang dibuat oleh tokoh agama dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada 

masyarakat sehingga masyarakat dapat berhenti konsumi minuman keras dan judi 

 
17Ibrahim Kopong Boli (57 Tahun). Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023. 
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khususnya di dalam wilayah Desa Duwanur. Jika ingin konsmusi minuman keras 

silahkan konsumsi tapi di laur dari wilayah Desa Duwanur. Kebijakan dari tokoh 

agama hanya berlaku di dalam wilayah Desa. Tokoh agama tidak melarang 

masyarakat jika ingin konsumsi minuman keras dan berjudi silahkan lakukan di 

luar dari desa Duwanur. Beliau juga menambahkan penjelasannya bahwa: 

“Tokoh agama tidak melarang untuk kalian minum. Silahkan minum. Tapi 

jangan di Desa Duwanur. Jangan di lingkungan masjid Nurul Qomar. 

Boleh di Desa Waitukan silahkan. Sama dengan berjudi juga silahkan. 

Jangan di dalam desa. Di luar silahkan. Cuman masyarakat titekan punya 

tanggapan beda to. Jadi heku anna yang nenu pelayanan take. Seharusnya 

warga juga punya peran le. Toi annate seperti ne kenapa tite biarkan. 

Pendidikan madrasah itukan dari orang tua di rumah. Tapi tite kan biarkan. 

Annate nenu kita biarkan. Bahkan jadi kebanggaan”.18 

Berdasarkan pandangan Ibrahim Kopong Boli di atas dapat disimpulkan 

bahwa tokoh agama tidak melarang masyarakat untuk konsumsi minuman keras 

dan berjudi yang terpenting melakukannya tidak boleh di dalam wilayah Desa 

Duwanur. Boleh melakukannya tetapi harus di luar dari wilayah desa. Beliau juga 

menginginkan agar setiap warga Desa Duwanur juga seharusnya dapat mengambil 

peran untuk mengawal serta mengontrol anak-anak dan anggota keluarganya agar 

tidak terlibat dalam minuman keras dan perjudian.  

 Minuman keras memang telah menimbulkan masalah dengan 

terganggunya kondisi ketertiban, keamanan, kejahatan dan kekerasan pelakunya 

juga menyadari akan bahaya dari pengaruh alkohol terhadap tubuh manusia 

apabila disalah gunakan. Maka tata aturan, pengawasan dan pengendalian itu 

sangat dibutuhkan. Minuman keras yang disalah gunakan oleh para remaja 

menunjukan kecenderungan yang meningkat, akibatnya yang akan dirasakan 

seperti kenakalan, perkelahian dan perbuatan asusila. Keadaan seperti ini bila 

dibiarkan maka bencana bisa saja terjadi. Remaja yang keracunan alkohol akan 

menjadi seorang remaja yang tidak produktif terhadap pembangunan. Minuman 

keras juga merupakan minuman yang sangat diminati oleh orang dewasa dan 

 
18Ibrahim Kopong Boli (57 Tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara. Desa Duwanur, 12 

Mei 2023 
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bahkan juga remaja jelasnya minuman keras ini dalam ajaran agama merupakan 

minuman yang haram namun tetap saja dikonsumsi sebagai bagian dari 

keberanian kaum laki-laki. Efek yang akan terjadi bila remaja konsumsi miras 

akan mengakibatkan keributan secara umum, perkelahian antar kampung dan 

bahkan juga perkelahian  dengan anggota keluarga sendiri.19 

 Tokoh agama sebagai pemimpin yang melayani masyarakat dan ummat 

tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Karena 

itu sudah menjadi kewajibannya yang harus dijalankan. Seperti pandangan Husni 

Kopong yang mengungkapkan tentang kebijakan tokoh agama. Beliau 

mengungkapkan bahwa: 

“Kita sebagai pemimpin tidak boleh membeda-bedakan atas perbuatan 

masyarakat. Yang salah harus seperti ini. Itu tidak boleh. Hal seperti itu 

sudah menyangkut moralitas, etika, dari pribadi manusianya. Cuman 

pelayanan itu moe wajib sebenarnya. Tentang kebijakan tokoh agama we 

Goe setuju dan tidak setuju. Goe setuju karena rae sudah menjalankan 

tugasnya. Memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan 

kae. Goe tidak setujunya itu rae tidak memberi pelayanan yang merupakan 

kebutuhan ummat. Jadi Pelayanan we kewajiban tite kae untuk 

memberi”.20   

Husni kopong mengatakan sebagai seorang pemimpim tidak boleh 

membedakan orang untuk memberi pelayanan. Beliau memberikan pernyataan 

setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan tokoh agama. Setuju karena tokoh 

agama sudah menjalankan tugasnya yaitu memandikan, mengkafankan, 

mensholatkan dan menguburkan jenazah. Sedangkan tidak setuju karena tokoh 

agama tidak memberikan pelayanan berupa memimpin yasinan terhadap 

masyarakat yang membutuhkan. 

 Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh Muhammad Faisal bahwa 

ketika selesai melaksanakan sholat jumat di masjid Nurul Qomar Waikewak, 

bapak imam Masjid langsung menyampaikan kepada seluruh jamaah bahwa 

ketika Ema Kota (almahrum) meninggal. Tugas sebagai seorang muslim harus 

 
19Muhammad Ali Holleh, “Peran Pendidikan Keluarga Terhadap Maraknya Miras Pada 

Kalangan Remaja.” Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5 No 1 (2019). h. 8. 
20Husni Kopong (55 Tahun), Masyarakat. Wawancara. Desa Duwanur, 12 Mei 2023. 
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memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan. Itu merupakan 

tugas kita semua sebagai seorang muslim dan bukan hanya tugas dari tokoh 

agama atau badan syara saja. Kemudian tokoh agama tidak memberi layanan 

berupa memimpin yasinan dikarenakan masyarakat yang mengadakan hajatan ini 

merupakan masyarakat yang sebagai pelaku dari konsumsi minuman keras atau 

berjudi. Lalu masyarakatnya ini tidak sendiri menghadap kepada tokoh agama 

untuk menyampaikan undangannya tetapi meminta orang lain sebagai perwakilan 

dirinya untuk mengundang tokoh agama memimpin yasinan. Maka tokoh agama 

tidak memberikan layanan karena orang yang datang mengundang bukanlah yang 

bersangkutan yang mengadakan hajatan. Tetapi orang lain yang diutus sebagai 

perwakilan. Tokoh agama tidak menginginkan seperti itu, sebab tokoh agama 

maunya pelaku yang bersangkutan yang konsumsi minuman keras dan judi sendiri 

yang menghadap agar dapat dinasehati langsung atau diberikan pencerahan 

langsung oleh tokoh agama.21 

Penyelenggaraan jenazah memang sangat penting untuk dilakukan karena 

apabila seoarang muslim meninggal dunia disuatu wilayah kemudian tidak ada 

yang mampu merawatnya dengan benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah saw, 

maka seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan mendapat dosa 

karena penyelengaraan jenazah merupakan hukum fardu kifayah (kewajiban yang 

dibebankan kepada ummat Islam, jika sebagian dari ummat Islam tersebut yang 

melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban itu dari yang lainnya).22 

Penjelasan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tokoh agama atau 

badan syara menyelenggarakan jenazah yaitu memandikan, mengkafankan, 

mensholatkan dan menguburkan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh ummat Islam. Karena merupakan salah satu hukum dalam ajaran agama 

Islam yaitu Fardu Kifayah maka wajib untuk menyelenggarakan jenazah 

 
21Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat. Wawancara. Desa Duwanur, 13 Mei 2023. 
22Erida Fadila dan Ela Sri Solihah, “Perawatan, Persiapan dan Praktek Memandikan 

Jenzah Pada Remaja Masjid Al-Ikhlas Griya Caraka Cirebon. Jurnal PKM. 5 Nomor 5 Mei 2022. 

h. 1380. 
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meskipun hanya dilakukan oleh sebagian dari ummat Islam khususnya yang 

berada di Desa Duwanur.  

Kemudian Muhammad Faisal melanjutkan penjelasannya bahwa tokoh 

agama tidak memberikan pelayanan di rumah duka Ema Kota (almahrum) karena 

perilaku suaminya KM yang dipandang melanggar kebijakan musyawarah yang 

telah disepakati bersama tokoh agama yaitu sering menampung orang di 

rumahnya melakukan permainan kartu remi yang diduga berjudi. Sehingga 

hajatan  yang dilakukan oleh KM untuk memperingati kematian dan mengirimkan 

bacaan yasin serta doa bersama kepada almahrum istrinya itu tidak di layani oleh 

tokoh agama.23  

Pandangan dari Muhammad Faisal di atas ditambkan pula penjelasan dari 

Abubakar Nurddin yang mengatakan bahwa: 

“Pernah sidang di masjid. Sepakat kaya di mio Atapukan. Nae harus hadir 

tou dari orang tua mio. Kaya kame le Bunga Mawar le. Kame tou ongo 

KM. Setiap suku di lewo ona we no’o ammu. Rae kumpul juga. Sepakat 

rae new. Waktu new ongo KM sepakat marri jadi. Arak ine a wahangka 

we gere jadi hala. Cuman nae we ra’a kartu rero wahangkae di lango nae. 

Pernah kena teguran tapi nae malas tau. Makanya waktu nwekan na haa’ 

mattara ata beto yasin halakan karna alasan nae new”.24 

Artinya: 

“Pernah sidang di masjid dan menyepakati seperti suku Atapukan harus 

hadir salah satu orang tua yang mewakili sukunya. Seperti sukunya kami 

Bunga Mawar itukan bapak KM yang hadir. Intinya setiap suku yang ada 

di Desa Duwanur itu hadir semua. Setelah itu menyepakati untuk minuman 

keras dan judi tidak boleh di bawah masuk di dalam wilayah Desa 

Duwanur. Tetapi bapak KM setiap hari sering menampung orang 

melakukan permainan kartu remi di rumahnya. Tokoh agama juga pernah 

menegur tapi bapak KM tidak menghiraukan teguran tersebut. Makanya 

setelah istrinya meninggal tokoh agama tidak kasih layanan memimpin 

yasinan di rumah bapak KM”. 

 

 
23Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara. Desa Duwanur, 13 Mei 2023. 
24Abubakar Nurddin (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara. Desa Duwanur, 12 Mei 2023. 
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Uraian penjelasan Muhammad Faisal dan Abubakar Nurddin di atas dapat 

diketahui bahwa kebijakan yang dibuat adalah hasil kesepakatan tokoh agama 

bersama dengan perwakilan dari setiap orang tua suku yang ada di Desa Duwanur. 

Semuanya menyepakati untuk miras dan judi tidak boleh masuk di dalam wilayah 

Desa. Tetapi sebagian dari masyarakat tidak menghiraukan kebijakan tersebut 

seperti KM maka tokoh agama tidak memberi layanan kepada KM karena 

perilakunya yang dipandang melanggar kebijakan yang telah disepakati pada 

musyawarah dan juga merupakan sanksi yang harus diterima oleh KM.  

2. Masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan tokoh agama di Desa 

Duwanur 

Kebijakan dari tokoh agama tentang tidak memberi pelayanan ini 

dipandang oleh sebagian masyarakat Desa Duwanur bahwa kebijakan itu tidak 

benar. Pandangan ini diungkapkan oleh Wahidin Usman yang mengatakan bahwa 

tokoh agama mengeluarkan kebijakan tetapi tidak memiliki data konkrit yang 

benar-benar menunjukan kalau masyarakat yang tidak diberikan pelayanan ini 

adalah pelaku minuman keras dan judi. Tokoh agama tidak memiliki data pribadi. 

Tokoh agama hanya mendengar dari cerita masyarakat bahwa yang bersangkutan  

adalah pelaku minuman keras dan judi. Kemudian kebijakan tokoh agama tidak 

memberi pelayanan terhadap ummat itu tidak benar. Karena tidak sesuai dengan 

sunnah. Aturan yang dibuat seperti ini tidak sesuai dengan hadis. Jadi aturan ini 

memang tidak akan kuat walaupun di rancang seperti apapun. Sebenarnya tugas 

sebagai seorang pemimpin hanya menyampaikan dengan tiga hal. Yaitu 

menyampaikan dengan tangan, lisan dan hati. Jika tidak bisa menyampaikan 

dengan tangan dan lisan maka sampaikanlah dengan hati. Wahidin Usman juga 

melanjutkan penjelasannya beliau juga pernah membangun komunikasi dengan 

tokoh agama dan menyampaikan kepada tokoh agama bahwa aturan seperti ini 

sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi respon atau jawaban dari tokoh agama 

kepada Wahidin Usman mengatakan sudah ada beberapa masyarakat yang tidak 

dilayani oleh tokoh agama. Sehingga Wahidin Usman memandang kondisi yang 

dialami oleh tokoh agama saat ini diambang kebimbangan. Karena tokoh agama 



51 
 

  
 

ingin membatalkan aturannya juga salah dan tetap mempertahankan untuk terus 

dijalankan juga salah.25 

 Pandangan Wahidin Usman di atas tentang kebijakan tokoh agama tidak 

tepat karena tidak didukung dengan bukti konkrit dan tidak sesuai dengan sunnah 

yang diajarkan Nabi Muhammad saw. Akan tetapi ada juga masyarakat yang  

setuju dengan kebijakan tokoh agama. Seperti yang dikatakan oleh Husni Kopong 

bahwa beliau setuju pelaku minuman keras dan judi tidak mendapat pelayanan. 

Tetapi, tanggung jawab seorang pemimpin harus tetap merangkul ummat. Apapun 

kondisi ummat tapi seorang pemimpin harus tetap merangkul ummat. Terkait 

pelaku konsumsi miras dan judi merupakan cobaan iman untuk kita semua karena 

memang manusia tidak bisa lepas dari dosa karena setiap anak adam pasti punya 

salah. Tapi orang salah harus bertobat. Jadi setiap pemimpin harus punya 

pedoman seperti yang dikatakan nabi perdalamkanlah agamamu sebelum kamu 

menjadi pemimpin.26 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tokoh agama selaku pemimpin agama yang berada di Desa 

Duwanur memang tepat mengambil kebijakan untuk mengatur dan mengontrol 

masyarakat agar tindakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam 

ajaran agama Islam. Melihat juga dengan lingkungan Desa Duwanur yang 

masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan merupakan satu-satunya kecamatan 

yang ada di Adonara Barat dengan memiliki masyarakat Islam terbesar.  Dengan 

demikian langkah yang diambil oleh tokoh agama ini dengan tidak memberikan 

pelayanan memimpin acara keagamaan kepada pelaku minuman keras dan judi 

menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat. Sebagian masyarakat yang 

memandang bahwa langkah yang diambil ini sudah tepat untuk memberikan efek 

jera terhadap masyarakat yang menjadikan minuman keras ini sebagai seremonial 

dalam kehidupannya. Padahal perilaku minuman keras dan judi ini sudah jelas 

dilarang di dalam ajaran agama Islam.  

 
25Wahidin Usman (43 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 15 Mei 2023. 
26Husni Kopong (45 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 Mei 2023. 
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C.  Bentuk Kebijakan Tokoh Agama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan di 

Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat  

Kehidupan sosial pada umumnya yang kita ketahui secara bersama bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari, individu senantiasa menjalin hubungan sosial 

dengan individu-individu ataupun kelompok tertentu. Hubungan sosial yang 

terjalin antar individu maupun antar kelompok ini juga dikenal dengan istilah 

yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial yang beragam dalam segi kehidupan 

yang senantiasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk suatu 

sistem sosial dalam masyarakat yang dinamakan gotong royong dan tolong 

menolong.27 

Kelompok sosial merupakan hasil dari hubungan sosial yang terjalin antar 

individu dan kelompok. Begitu juga dengan masyarakat yang ada dalam 

kehidupan sosial juga merupakan gabungan dari kelompok dan individu yang 

terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Tatanan sosial yang terbentuk ini di 

dalamnya terdapat norma-norma sosial yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

kehidupan sosialnya.  Bentuk ikatan antara agama dan masyarakat baik dilihat 

sebagai sebuah bentuk organisasi maupun dilihat dari fungsinya, yang jelasnya 

agama tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Agama sebagai 

panutannya masyarakat  berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk 

mengatur norma-norma dalam kehidupan. Kemudian di dalam ajaran agama juga 

mendorong dan mengajak pengikutnya agar senantiasa bekerja secara produktif 

untuk kepentingan pribadi dan orang lain.28  

Hubungan sosial yang terjalin antar individu dan kelompok membentuk 

yang namanya kelompok sosial. Dalam kehidupan berkelompok tentunya 

memiliki sosok pemimpin untuk mengarahkan perilaku dan tindakan anggota agar 

tetap pada jalurnya yang sesuai dengan nilai-nilai budaya maupun ajaran agama 

 
27Sulkipli dan Andi Nirwana. “Pembinaan Keagamaan Pada Muallaf Di Kampung 

Muallaf Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.” Jurnal Macora. 1 No 1 

Februari 2022, h. 34-35. 
28Ali Amran, “Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat.”  Jurnal Hikmah. II 

No 01 Januari-Juni 2015, h. 33-34. 
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yang berlaku. Pengarahan tindakan anggota ini dapat berupa kebijakan yang 

diberikan oleh pemimpin untuk mengontrol perilaku masyarakat. Jadi kebijakan 

yang diberikan oleh pemimpin merupakan alat kontrol terhadap perilaku dan 

tindakan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai budaya maupun nilai ajaran 

agama. Kebijakan yang diberikan tentu akan menimbulkan respon yang berbeda 

dari masyarakat. Perbedaan ini berkaitan dengan perbedaan latar belakang 

pendidikan masyarakat sehingga menjadi kendala dalam menyatukan perbedaan 

sudut pandang. Maka diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan antar tokoh 

agama dan masyarakat untuk melihat serta merespon perbedaan. Kerjasama yang 

dibangun ini memiliki empat level atau empat tipologi. Pertama, eksklusif yang 

berarti menganggap bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain selalu salah. 

Kedua, tipologi inklusif, yang berarti membantu orang lain asalkan ada sesuatu 

yang sama dengan kita. Ketiga, tipologi pluralistik, yang berarti menganggap 

semuanya sama dan tidak ada perbedaan. Keempat, tipologi transformativism, 

yang berarti kebaikan yang ada di dalam dirinya dibagikan dengan orang lain 

secara sukarela meskipun berbeda. Dengan demikian maka kebenaran maupun 

kebaikan orang lain yang berbeda itu bisa diambil dan kemudian dibagikan 

sehingga tidak ada lagi sekat di dalam kehidupan masyarakat.29 

Menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang sering konsumsi 

minuman keras dan melakukan judi perlu menggunakan strategi. Diantara strategi 

dakwah yang dapat diterapkan yaitu: 

1. Ceramah di masjid 

2. Ceramah di Ta’ziah 

3. Laporkan di polisi atau kerjasama dengan polisi 

Selain strategi dakwah yang diterapkan di atas seorang pendakwah juga 

perlu menyampaikan dakwah yang dilakukan dengan uswatun hasanah 

(memberikan contoh yang baik) dan mauizatul hasanah (menyampaikan yang 

 
29A. Bakir Ihsan dan Cucu Nurhayati, Agama Negara dan Masyarakat (Jakarta: Haja 

Mandiri, 2020), h. 150. 
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baik). Dalam pandangan Islam juga menjelaskan tentang menyampaiakan dakwah 

yang baik sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16:125. 

حْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ 
َ
تِيْ هِيَ ا

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ وَال

ْ
ك حِ

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيْلِ رَب 
ٰ
دعُْ اِل

ُ
هُوَ    ا

مُهْتَدِيْنَ  
ْ
مُ بِال

َ
عْل
َ
 عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ ا

َّ
مُ بِمَنْ ضَل

َ
عْل
َ
 ا

Terjemahnya: 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk”30 

Ayat di atas menjelaskan tentang ajaklah manusia kepada jalan Allah 

dengan hikmah dan memberikan pengajaran yang baik. Tokoh agama yang sering 

menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat perlu juga untuk menyampaikan 

ajaran dengan hikmah sesui dengan tuntunan Al-Quran.  Adapun bentuk kebijakan 

yang dikeluarkan oleh tokoh agama di Desa Duwanur yaitu: 

1. Tokoh agama tidak memberikan pelayanan keagamaan  

Melihat kondisi lingkungan masyarakat terkhususnya masyarakat Desa 

Duwanur yang membiasakan diri untuk konsumsi minuman keras dan berjudi 

maka tokoh agama sebagai pemimpin dalam masyarakat berupaya untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku konsumsi minuman keras dan judi dengan 

mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan setiap orang tua suku 

yang ada di dalam desa, serta tokoh masyarakat dan juga pemerintah Desa 

Duwanur agar dapat merespon perilaku minuman keras dan judi yang semakin 

marak terjadi. Respon yang dilakukan ini dengan cara mengeluarkan kebijakan 

untuk mengatasi perbuatan asusila masyarakat dengan tidak memberi layanan 

 
30 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), h. 

281. 
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kepada pelaku minuman keras dan judi. Adapun bentuk kebijakan dari tokoh 

agama yang diungkapkan oleh Ibrahim Kopong Boli selaku tokoh masyarakat 

bahwa: 

“Kebijakan yang diberikan itukan. Poin Pertama, Tidak ada pelayanan nae 

apabila ummat itu punya anak peminum, penjudi, itu tidak ada pelayanan 

di bidang agama. Baik baca doa atau apapun tidak ada pelayanan. Hajatan 

apa segala macam tidak ada pelayanan. Kedua, boleh konsumsi miras, 

berjudi. Tapi jangan di dalam desa. Jangan di dalam lingkungan masjid 

Nurul Qomar. Boleh minum di luar”.31 

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Raden Imran selaku tokoh 

masyarakat yang mengatakan bahwa bentuk kebijakan dari tokoh agama adalah 

pertama, siapa-siapa yang konsumsi minuman keras dan berjudi maka urusan baca 

doanya tokoh agama tidak akan hadir.32 

Karim Kopong Geroda menjelaskan bentuk kebijakan tokoh agama tidak 

jauh berbeda seperti yang telah di ungkapkan oleh kedua informan di atas, beliau 

mengungkapkan bahwa: 

“Kebijakan tokoh agama merupakan aturan dari badan syara bersama 

pemerintah desa dan juga stafnya sekaligus juga bersama dengan 

masyarakat. Bukan hanya perorangan atau golongan. Aturan ini dihadiri 

masyarakat, pemerintah desa, dengan badan syara dan juga masyarakat 

seluruhnya. Menyepakati bahwa siapa saja yang melanggar dalam hal ini 

konsumsi minuman keras dan berjudi maka harus dikenakan sangsi. Jadi 

mo matte kwette atau no’o keyha kirri moe ata layani hala (Ketika ada 

keluarga meninggal ataupun ingin melakukan acara hajatan tokoh agama 

tidak melayani). Aturannya seperti itu”.33 

Bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan sosial keagamaan di Desa 

Duwanur seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Kopong Boli, Raden Imran dan 

Karim Kopong Geroda di atas maka dapat diketahui bahwa tokoh agama turut 

melibatkan badan syara, pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Duwanur 

untuk mengatahui secara bersama kebijakan yang akan dijalankan. Bentuk 

 
31 Ibrahim Kopong Boli (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023. 

32Raden Imran (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 03 Mei 

2023. 
33Karim Kopong Geroda (70 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023.  
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kebijakan yang diberikan oleh tokoh agama berupa tidak memberi pelayanan 

keagamaan kepada pelaku minuman keras dan judi. Sangsinya ini berlaku juga 

pada seluruh anggota keluarga jika di dalam anggota keluarganya diketahui salah 

satu anggotanya merupakan pelaku minuman keras dan judi maka seluruh anggota 

keluarganya mendapatkan sangsi dari tokoh agama berupa tidak mendapatkan 

pelayanan keagamaan. Jadi misalnya, seorang anak diketahui sebagai pelaku 

minuman keras atau berjudi maka pada waktu tertentu orangtuanya mengadakan 

hajatan maka tokoh agama tidak hadir untuk memberi pelayanan. Kemudian tokoh 

agama juga memperbolehkan masyarakat konsumsi minuman keras dan berjudi 

asalkan jangan melakukannya di dalam wilayah Desa Duwanur dan jangan di 

sekitar lingkungan masjid Nurul Qomar tetapi harus di luar dari wilayah desa dan 

lingkungan masjid Nurul Qomar.   

Karim Kopong Geroda juga melanjutkan penjelasannya bahwa mereka 

sebagai orang tua juga keliling mengamati seluruh lingkungan masyarakat. 

Sehingga mereka tahu siapa-siapa saja sebagai motor penggerak dan pelaku 

minuman keras dan berjudi yang ada di dalam wilayah desa. Beliau juga 

menambahkan ketika kita mengetahui ada masyarakat yang konsumsi minuman 

keras dan berjudi. Kita memiliki hak untuk menegurnya. Jika masyarakat 

mengabaikan teguran kita maka biarkan saja masyarakat melakukan tindakan 

konsumsi minuman keras dan judi sesuai dengan keinginannya. Tapi itu akan 

menjadi catatan tersendiri untuk kita bahwa masyarakat tersebut pernah konsumsi 

minuman keras dan berjudi. Kita tinggal menunggu saja suatu saat nanti jika 

pelaku minuman keras dan judi tersebut melakukan hajatan maka akan diberikan  

sangsi kepadanya sesuai dengan kesepatakatan musyawarah yang diadakan 

bersama pemerintah desa dan juga seluruh masyarakat.34  

Dari beberapa pandangan tentang bentuk kebijakan tokoh agama yang 

telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa tokoh agama tidak melarang 

masyarakat konsumsi minuman keras dan berjudi di luar dari wilayah Desa 

 
34Karim Kopong Geroda (70 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023. 
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Duwanur dan di laur dari lingkungan masjid Nurul Qomar. Jika mengetahui ada 

masyarakat yang konsumsi minuman keras dan judi di dalam wilayah Desa 

Duwanur maka kita memiliki hak untuk menegurnya karena anjuran di dalam 

ajaran islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling menasehati dan tolong-

menolong dalam kebaikan. 

Bentuk kebijakan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas 

tidak ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Karena informan tersebut hadir 

pada saat musyawarah. Sehingga pandangannya tentang kebijakan tokoh agama 

juga saling berkaitan. Seiring berjalannya waktu ada juga keringanan dari tokoh 

agama untuk pelaku minuman keras dan judi seperti yang di ungkapkan oleh   

Muhammad Faisal, bahwa:  

“Tokoh agama tidak akan kasih pelayanan bagi masyarakat yang ra’a judi 

no’o renu tuak arak (bermain judi dan kunsumsi minuman keras). Tokoh 

agama bisa nei pelayanan kecuali pelaku penjudi dan pemabuk we sendiri 

datang mengundang. Pelaku datang mengundang agar bisa dinasehati 

langsung oleh tokoh agama ti masalah selesai dan tokoh agama bisa lodo 

nei pelayanan. Hanya karena pelaku penjudi dan pemabuk tidak sendiri 

datang undang maka tokoh agama nei sangsi we. Karena pandangan tokoh 

agama rae we moe hargai rae hala makanya rae beto hala. Coba moe yang 

sendiri beto undang. Maka aturan we sangsi nae take. Rae hanya nasehat 

moe langsung kwe”.35 

Pandangan Muhammad Faisal di atas tentang keringanan yang diberikan 

oleh tokoh agama kepada pelaku minuman keras dan judi adalah pelakunya ketika 

mengadakan hajatan harus sendiri yang datang mengundang tokoh agama 

sehingga dapat dinasehati dan diberikan pencerahan langsung. Tokoh agama 

memberikan sangsi berupa tidak memberi pelayanan karena pelaku minuman 

keras dan judi yang mengadakan hajatan tetapi malah mengutus orang lain sebagai 

perwakilan untuk mengundang dan tokoh agama tidak menginginkan seperti itu 

karena tokoh agama berpandangan tuan rumah yang menyelenggarakan hajatan 

tetapi mengutus orang lain datang mengundang. Tokoh agama juga menginginkan 

kehadirannya sebagai seorang pemimpin yang dihargai oleh masyarakat. Dan 

ketika  masyarakat yang mengadakan hajatan kemudian sendiri mengampiri tokoh 

 
35 Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 13 Mei 2023. 
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agama menyampaikan undangan secara langsung untuk meminta tokoh agama 

memimpin acara hajatan tersebut tanpa harus mengutus orang lain merupakan 

sebuah bentuk penghargaan kepada tokoh agama.  

Muhammad Faisal melanjutkan penjelasannya bahwa ketika selesai sholat 

jumat tokoh agama langsung menyampaikan kepada jamaah karena melihat 

dampak yang ditimbulkan mulai membesar sehingga tokoh agama langsung 

menyampaiakan kepada jamaah tentang keringanan kebijakan kepada pelaku 

minuman keras dan judi. Beliau menjelaskan bahwa: 

“Dari a mio beto majja kame baca doa we kame beto hala. Kame mau we 

nimoke beto undang kame ti kame marri nasehat a mio. Karena contohnya 

Ateng wi. Nae beto undang kame baca doa di lango nae. Ti goe hana nae 

marri kalau moe majja kame beto baca doa di lango moe pe rae yang 

tempat ma’a tampung penjudi we kame beto hala. Tapi kalau moe majja 

kame baca doa moe pe lau lango aba Pella nae we kame beto baca doa. 

Makanya nae tor ti beto baca doa pe lau lango aba Pella nae we. 

Tempatnya beda tapi hajatan tetap jalan”.36 

Artinya: 

“Ketika kalian (masyarakat) datang mengundang kenapa kami (tokoh 

agama) tidak datang memberikan layanan. Karena kami maunya kalian 

sebagai pelaku minuman keras dan judi yang sendiri datang sehingga kami 

(tokoh agama) bisa menasehati kalian. Contohnya seperti Ateng yang 

sendiri datang mengundang kami mengisi hajatan di rumahnya. Saya 

(salah seorang tokoh agama) langsung mengatakan pada Ateng kalau 

kamu mengundang kami tokoh agama untuk mengisi hajatan di rumahnya 

kamu yang sering dipakai menampung orang-orang untuk berjudi. Kami 

(tokoh agama) tidak akan datang. Tetapi kalau kamu mengundang kami 

mengisi hajatan di rumahnya bapak Pelang (bapak Pelang merupakan ayah 

dari Ateng) maka kami (tokoh agama) bisa datang hadiri hajatan. Dan 

Ateng juga memperbolehkan hajatan dilakukan di rumhanya bapak Pelang 

sehingga hajatannya bisa dihadiri dan dilayani oleh tokoh agama. 

Tempatnya perbeda tapi hajatan tetap terlaksana”. 

Pandangan Muhammad Faisal di atas dapat diketahui bahwa tokoh agama 

memberikan keringanan kebijakan kepada pelaku minuman keras dan judi ketika 

ingin mengadakan hajatan harus sendiri yang datang mengundang langsung tokoh 

agama tanpa harus mengutus orang lain ataupun keluarga. Karena tokoh agama 

 
36 Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 13 Mei 2023 
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menginginkan pelaku bersangkutan yang sendiri datang mengundang agar dapat 

dinasehati langsung oleh tokoh agama tentang perilaku minuman keras dan 

perjudiannya. Seperti yang dilakukan oleh Ateng yang merupakan pelaku 

perjudian karena sering menampung orang-orang di rumahnya untuk berjudi 

sehingga tokoh agama tidak mau menghadiri hajatan yang dilakukan di rumahnya. 

Tokoh agama pun memberikan alternatif lain jika mengingikan hajatannya tetap 

terlaksana dengan cara harus di tempat yang berbeda yaitu di rumah bapak Pelang 

yang merupakan ayah dari Ateng.  

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa tokoh agama tidak hanya memberikan kebijakan ini 

berdasarkan keinginan dari suatu kelompok ataupun golongan tertentu. Tetapi 

turut melibatkan juga pemerintah desa, tokoh masyarakat dan bahkan seluruh 

masyarakat yang ada di Desa Duwanur agar sama-sama dapat mengetahui 

kebijakan yang akan dijalankan nanti. Bentuk kebijakan tokoh agama dalam 

kehidupan sosial keagamaan di Desa Duwanur berdasarkan pandangan beberapa 

informan di atas tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena pandangannya 

saling berkaiatan satu dengan lainnya. Bentuk kebijakan tokoh agama pun tidak 

banyak. Dari penjelasan informan bahwa bentuk kebijakan tokoh agama adalah 

tidak memberi pelsayanan kepada masyarakat yang membiasakan diri untuk 

konsumsi minuman keras dan juga sering menampung orang-orang untuk berjudi 

maka tokoh agama tidak akan memberikan pelayanan keagamaan. Adapun 

keringanan yang diberikan oleh tokoh agama kepada pelaku minuman keras dan 

judi yang ingin melaksanakan hajatan dan menginginkan agar dihadiri dan 

dilayani tokoh agama maka pelaku yang bersangkutan harus sendiri yang 

menghadap dan mengundang langsung tokoh agama agar dapat dinasehati dan 

diberikan pencerahan oleh tokoh agama. Bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh 

tokoh agama ini tujuannya ingin mengontrol aktivitas masyarakat hanya di dalam 

wilayah Desa Duwanur dan lingkungan masjid Nurul Qomar.  
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D. Dampak Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Tokoh 

Agama di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat 

Krisis kepercayaan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada sesuatu 

hal. Penderita krisis kepercayaan tidak akan mempercayai siapa pun meskipun 

mereka memiliki hubungan dekat. Diantara kondisi yang dialami oleh seorang 

penderita krisis kepercayaan adalah cenderung takut menjalin hubungan yang 

emosional dengan orang lain dan berkomunikasi juga hanya seperlunya saja. Jika 

komunikasi sudah mulai jarang dilakukan di dalam kehidupan sosial maka setiap 

permasalahan yang dialami akan sulit untuk menemukan solusi. Karena 

komunikasi ini sebagai media perantara untuk saling bertukar ide dan gagasan. 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ummat 

manusia, terlebih di tengah kehidupan masyarakat yang persaingan sudah semakin 

maju, dan ketat dalam mendapatkan peluang kerja dan berkarir. Peluang kerja dan 

berkarir ini sangatlah bergantung pada skill berkomunikasi yang disertai dengan 

teknik sumber daya manusia yang memadai dan menarik.37  

Komunikasi tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan untuk mendapatkan 

peluang kerja ataupun untuk mengembangkan karir. Tetapi lebih jauh dari itu 

dapat menjadi media untuk mengurangi resiko berkembangnya informasi-

informasi yang tidak sesuai harapan. Bahkan sebuah problem bisa saja terjadi jika 

komunikasi itu tersendat atau tidak berjalan lancar. Seperti peristiwa yang dialami 

oleh masyarakat Desa Duwanur setelah penerapan kebijakan dari tokoh agama. 

Komunikasi antara masyarakat dan tokoh agama sudah mulai kurang dilakukan 

sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi 

komunikasi ini merupakan hal yang sangat fundamnetal dibutuhkan dalam 

kehidupan sosial dan beragama. Seperti yang diungkapkan oleh  James A. F. 

 
37Hajir Nonci, “Peran Komunikasi Dalam Kehidupan Beragama (Dalam Perspektif 

Sosiologi Agama)”, Sosioreligius 1, No. VI, Juni (2021), h. 40. 
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Stoner bahwa komunikasi merupakan proses usaha seseorang untuk memberikan 

pengertian dengan cara pemindahan pesan.38 

Komunikasi yang tidak berjalan lancar antara masyarakat dan tokoh agama 

mengakibatkan terjadinya dampak krisis kepercayaan masyarakat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Raden Imran tentang dampak krisis kepercayaan masyarakat 

setelah penerapan kebijakan tokoh agama. Beliau mengungkapkan bahwa: 

“Ada juga goe lihat itu pelampiasan amarah, emosi bagi yang diberlakukan 

sangsi dan ada yang tidak diberlakukan. Maka pelampiasan-pelampiasan 

emosi. Rae kipas terus. Karena pemerataan penegasan we tidak ada. 

Apalagi rae juga saksikan le, roiro le. Kecuali hanya rae dengar saja. Jadi 

goe melihat itu dari sisi ujian iman. Ada sedikit di tengah-tengah 

pemimpin agama karena internal dalam sukunya, dalam keluarganya 

sendiri yang lebih dulu melanggar. Seharusnya juga memperbaiki dulu di 

dalam internal keluarga rae sebagai cermin le. Baca doa hala, mio teda 

keluarga rae saja baca doa hala apalagi tite ikar wi (Tidak akan dilayani 

baca doa. Kalian lihat saja keluarga mereka saja tidak dilayani. Apalagi 

kita masyarakat yang lain)”.39 

Pandangan Raden Imran di atas ditambahkan juga penjelasan dari 

Abubakar Nurddin yang mengatakan bahwa: 

“Salah paham tou we anak keturunan rae juga suka renu tuak arak a we 

juga. Hana marri ah, mio larang kame tapi keluarga mio nwii wi mio 

larang hala. Kesalahan rae tou memang dwe. Rae nei sponsor erre, disaat 

tite hae tangkap. Tite ingati keluarga rae pdella yang sering renu tuak 

arak a we mia ki pemikiran tite we keluarga rae juga renu tuk arak juga 

rae biarkan di. Contoh nae ustad Usman yang sering ceramah nei 

kebaikan a wekan tite senang denge. Tapi di saat tite lodo toi keluarga rae 

hama RAS renu arak ra’a sembarane. Miaki tite tobo mehate henna 

renung we. Keluarga rae lega brutal nenewii. Seharusnya rae selesaikan 

di lango rae onaki baru rete lodo ti tite sama-sama mantapkan le. Rae we 

kesalahan cuman tou pdella we. Ceramah tite di luar nwi. Sebenarnya 

ra’a erre di lingkungan rae ki. Ceramah ra’a kelohok-kelohok ki baru lodo 

di tite. Hasil akhirnya, wuttu nae pe tite wi. Supaya rae roi we keluarga 

rae ra’a erre gohu kae, tinggal saja tite nwi”.40 

 
38A. W. Wijaya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1986, 

h. 131. 
39Raden Imran (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 03 Mei 

2023. 
40Abubakar Nurddin (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 10 Mei 2023. 



62 
 

  
 

Artinya: 

“Salah satu hal yang membuat salah pahamnya itu karena anak keturunan 

dari tokoh agama juga sering kunsumsi minuman keras. Katanya melarang 

masyarakat konsumsi minuman keras tetapi keluarga kalian sendiri sebagai 

pelakunya tapi kalian biarkan. Dan itu memang merupakan kesalahan dari 

tokoh agama. Contohnya ustad Usman yang sering berikan ceramah 

tentang kebaikan untuk kita itu bagus. Dan kita juga senang mendengar 

ceramahnya. Tetapi saat kita keluar rumah dan lihat ada keluarganya 

seperti RAS yang juga konsumsi minuman keras. Terus kita renungkan itu 

sebenarnya mereka perbaiki dulu anggota keluargnya di dalam rumah 

sebaik-baik mungkin baru setelah itu mengatur kita masyarakat lainnya”.   

Muhammad Faisal mengatakan hal serupa seperti yang telah dikatakan 

oleh kedua informan di atas. Muhammad Faisal mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya isu we dari dalam rae sendiri. RAS waktu nekan no’o kwae 

beto a lega sembarane le tapi bapak imam rae sendiri roi hala. Hal yang 

keluarga rae lakukan we rae roi hala. Terus pada saat kalarata RAS anna 

wekan rae beto. New yang menjadi perbandingan masyarakat wahangkae. 

Ah, moe mete kwae beto sembarang saja bisa kame cuman menu tuak arak 

a jadi hala”.41 

Artinya: 

“Sebenarnya isu itu dari dalam keluarga tokoh agama sendiri. Karena 

anggota keluarga mereka yang bernama RAS sering jemput perempuan 

jalan-jalan dan buat hal yang sembarangan. Tapi Bapak imam mereka 

tidak tau perilaku RAS ini. Kemudian RAS mengadakan hajatan berupa 

Akikah anaknya (potong rambut bayi) tokoh agama kasih layanan. Dari 

sinilah yang menjadi perbandingan masyarakat sehingga masyarakat 

mengatakan RAS jalan-jalan sama perempuan sembarangan saja tidak 

dilarang, masa kita hanya minum tuak arak (alkohol) tapi dilarang”. 

Penejalasan Raden Imran, Abubakar Nurddin dan Muhammad Faisal di 

atas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang memandang pelarangan 

konsumsi minuman keras yang diberikan oleh tokoh agama tidak merata kepada 

seluruh masyarakat. Masyarakat mengharapkan agar tokoh agama membenahi 

dulu lingkungan keluargnya sebaik mungkin baru kemudian kebijakan tersebut 

disebar luaskan untuk seluruh masyarakat. Karena pandangan masyarakat merasa 

bahwa dari dalam keluarga tokoh agama sendiri yang secara terang-terangan 

 
41Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 13 Mei 2023. 
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konsumsi minuman keras saja tidak dilarang bagaimana mungkin dengan 

masyarakat lain yang akan mematuhi kebijakan tersebut. Harapan masyarakat 

adalah lingkungan internal tokoh agama itu sebagai cerminan untuk masyarakat 

yang lain.  

Masyarakat selalu mendambakan kehidupan yang yang tenteram, damai, 

teratur dan seimbang dengan kondisis masyarakat yang multikulturalisme. Bukan 

sesuatu yang sulit untuk menggapai kehidupan yang damai bila masyarakat 

mampu mengakomodasi perbedaan dan keragaman yang ada dengan menerapkan 

sikap saling menghargai. Kehidupan sosial dan agama seharusnya tidak tersisi 

satu sama lain tetapi tetap beriringan dalam menjaga integrasi sebagai suatu 

kesatuan yang utuh.42  

Agama memiliki peran yang sangat penting ketika agama telah dianut oleh 

kelompok-kelompok sosial manusia, yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. pada 

perkembangannya yang demikian agama menjadi secara langsung berkaitan 

dengan kebudayaan di masyarakat. Sehingga agama, masyarakat dan kebudayaan 

memiliki hubungan yang saling berpengaruh dan saling timbal balik.43 

Selama masih ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, maka tetap 

memungkinkan stratifikasi akan ada, baik itu pada masyarakat komunis maupun 

kapitalis. Demikian juga pada masyarakat yang sederhana sampai dengan 

masyarakat yang modern, pelapisan sosial akan tetap ada. Masyarakat yang 

sederhana, lapisan-lapisan sosialnya juga tergolong mudah diamati seperti, 

perbedaan antara pemimpin dan orang yang dipimpin serta perbedaan berdasarkan 

kekayaan yang dimiliki. Perkembangan stratfikasi sosial ini berkambang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat. Pada masyarakat desa pembedaan kedudukan 

 
42Ratnah Rahman, “Peran Agama Dalam Masyarakat Marginal”, Sosioreligius I, No. IV 

Juni (2019), h. 86. 
43Parsudi Suparlan, “Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat 

Majemuk Indonesia”, Jurnal Antropologi Indonesia, 2002, h. 13.  
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bersifat minim, karena warganya sedikit dan orang-orang yang dianggap tinggi 

kedudukannya juga tidak banyak.44 

1. Merebaknya konsumsi minuman keras  

Masyarakat desa memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak tentu ada 

lapisan-lapisan sosial di dalamnya. Diantara masyarakat yang memiliki 

kedudukan sebagai pemimpin dan masyarakat lain yang berdudukan untuk 

dipimpin.  Kehadiran tokoh agama pula sebagai sosok pemimpin karena memiliki 

pengikut dalam hal ini adalah ummat. Untuk itu tokoh agama memiliki peran 

untuk mengayomi serta membina ummat sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama 

Islam. Perilaku masyarakat yang dipandang oleh tokoh agama bertentangan 

dengan nilai ajaran agama Islam maka perlu ada tindakan yang harus dilakukan 

sebagai respon terhadap perilaku masyarakat tersebut. Diantara perilaku yang 

bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam adalah konsumsi minuman keras 

dan berjudi. Maka tokoh agama yang berada di Desa Duwanur selaku pemimpin 

yang ada di dalam masyarakat menghadirkan berbagai elemen-elemen yang ada 

untuk membicarakan perilaku masyarakat yang sering konsumsi minuman keras 

dan berjudi. Setelah itu tokoh agama beserta berbagai elemen yang hadir 

mengeluarkan sebuah kebijakan tentang tidak memberikan pelayanan keagamaan 

kepada pelaku konsumsi minuman keras dan perjudian. Kebijakan ini 

menimbulkan dampak dan krisis kepercayaan dari masyarakat.  

Ibrahim Kopong Boli memberikan pandangan terkait dampak setelah 

penerapan kebijakan dari tokoh agama, beliau mengatakan bahwa: 

“Kebijakan yang dikeluarkan itu bukan untuk menekan masyarakat. Tapi. 

Salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada masyarakat to. Namun, 

ketika aturan itu diluncurkan malah semakin jadi. Persoalan judi, minuman 

keras tambah jadi. Minuman keras sampai dengan hari ini.  Jadi kalau kita 

berbicara minuman keras di Duwanur we kita juga sebagai masyarakat, 

kita juga sudah merasakan bahwa untuk kedepannya tite ta’a kerjha (Kita 

buat acara pesta) juga ada batas waktunya. Kenyataannya bahwa aturan itu 

dijalankan bukan tambah baik, tapi ko malah tambah jadi. Artinya 

 
44Ratnah Rahman, “Peran Agama dalam Masyarakat Marginal”, Sosioreligius I, No. IV 

Juni (2019), h. 87-88. 
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minuman keras inikan untuk Duwanur sekarang tidak bisa dibendung lagi. 

Tidak bisa dikontrol lagi. Cuman ada beberapa persoalan. Jadi yang 

menjadi Leadernya anak-anak muda sekarang ini kan ada beberapa tokoh 

saja disitu. Kalau mereka itu sampe berhenti, dan pemerintah juga pegang, 

tokoh agama juga pegang, Insya Allah tidak ada lagi. Karena mereka 

punya tokoh panutan to. Jadi hari ini kepala desa omong, tokoh agama 

omong, orang tidak gubris”.45 

Pandangan Ibrahim Kopong Boli di atas dapat diketahui bahwa setelah 

kebijakan dari tokoh agama disepakati. Masyarakat tidak menghiraukannya. 

Bahkan Konsumsi minuman keras semakin terbuka dan terang-terangan dilakukan 

oleh masyarakat karena pelaku minuman keras memiliki tokoh panutan. Sehingga 

kebijakan dari tokoh agama tidak berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. 

Terlebih lagi konsumsi minuman keras semakin sering dilakukan seolah-olah 

sebagai bentuk penolakan dan perlawanan dari pelaku minuman keras terhadap 

kebijakan yang telah disepakati.   

Muhammad Faisal menjelaskan pandangannya juga tidak jauh berbeda 

seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim kopong boli di atas tentang respon awal 

masyarakat ketika penerapan kebijkana tokoh agama dan dampak yang akan 

ditimbulkan, beliau meangatakan bahwa: 

“Respon dari masyarakat we. Sebelum aturan disepakati wekan isu we 

sudah beredar marri heku yang nenu tuak arak wekan ra tokoh agama 

alap beto nei layanan hala. Maka masyarakat no’o tokoh agama we sudah 

ada jarak. Maka masyarakat yang peminum we akan semakin menjadi. 

Tenu le. Baca doa hala baca doa hala le. Sehingga hal nite wi mulai 

tersebar. Dampak nae we mia di ra annka le. Mia helo Sudir we na 

calonkan diri nae we ata pilero hala. Mulai dwe we di bodi ona we rae 

hana marri eh, ake pile nae, masa orang tua rae hama nete. Padahal tugas 

kewajiban rae nekku. Ata renu ka renu hala ka urusan rae le. Mio cuman 

jalankan aturan agama nae saja di. Nae yang bertanggungjawab no’o 

Tuhan ku mio yang atur”.46 

 

 

 
45Ibrahim Kopong Boli (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 12 

Mei 2023. 
46Muhammad Faisal (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 13 Mei 2023. 
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Artinya: 

Respon dari masyarakat sebelum kebijakan tokoh agama disepakati itukan 

isunya lebih dulu beredar di masyarakat bahwa tokoh agama tidak akan 

melayani pelaku minuman keras itu isunya sudah tersebar. Maka 

masyarakat dengan tokoh agama sudah ada jarak. Sehingga pelaku 

minuman keras semakin terang-terangan konsumsi minuman keras. Biar 

tokoh agama tidak kasih layanan juga terserah. Dampak yang akan 

ditimbulkan itu jika anak dari beberapa tokoh agama mencalonkan diri lagi 

sebagai anggota DPRD, masyarakat tidak akan memilih karena pengaruh 

kebijakan dari tokoh agama yang tidak memberi pelayanan. Padahal sudah 

menjadi tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Tokoh agama 

cuman menjalankan saja. Biarlah pelaku minuman keras akan 

pertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Tuhan. 

Penjelasan Muhammad Faisal di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan 

Ibrahim Kopong Boli sebelumnya bahwa setelah penerapan kebijakan tokoh 

agama masyarakat tidak menghiraukan kebijakan karena masyarakat sudah 

mendengar isu yang tersebar kalau tokoh agama akan membuat kebijakan tidak 

memberi pelayanan memimpin acara keagamaan. Masyarakat yang tidak setuju 

terhadap kebijakan tersebut tidak akan peduli sangsi yang akan diterimanya nanti. 

Bahkan masyarakat semakin menunjukan perilaku konsumi minuman keras secara 

terbuka dan terang-terangan. Masyarakat tidak lagi memikirkan sangsi yang akan 

diterima karena masyarakat memiliki pandangan bahwa perilaku konsumsi 

minuman keras yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah 

di akhirat kelak. 

2. Kurangnya interaksi 

Setelah penerapan kebijakan dari tokoh agama ini memang sebagian 

masyarakat terbukti tidak mendapat pelayanan dari tokoh agama dan setelah itu 

menimbulkan berbagai polemik di dalam masyarakat. Diantaranya itu adalah 

masyarakat tidak menghiraukan kebijkanan dan semakin terbuka dan terang-

terangan konsumsi minuman keras. Adapun dampak yang terjadi adalah 

kurangnya interaksi antara masyarakat yang tidak mendapat pelayanan dengan 

tokoh agama.  
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Raden Imran mengatakan diantara masyarakat yang tidak mendapat 

pelayanan adalah KM yang mengadakan hajatan ketika istrinya meninggal. KM 

tidak mendapatkan pelayanan karena diduga perbuatannya menampung orang-

orang dirumahnya untuk berjudi. Raden Imran mengatakan dampak yang terjadi 

adalah kurangnya interaksi antara masyarakat dengan tokoh agama. Beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kurangnya interaksi dengan tokoh agama we seperti masyarakat 

mengadakan acara hajatan we mereka undang dari luar untuk isi. Seperti 

KM itukan mengundang tokoh agama dari Desa Waiwadan untuk isi. 

Waiwadan itukan anaknya Paman Bin Usman Kedang. Bahkan sekarang 

banyak orang yang meramaikan musholah di Waitenepang juga 

merupakan pelarian dan imbas dari krisis kepercayaan terhadap tokoh 

agama”.47  

Penjelasan Raden Imran di atas dapat diketahui bahwa memang ada 

masyarakat yang tidak mendapat pelayanan seperti KM karena perbuatannya 

sering menampung orang-orang di rumahnya untuk berjudi sehingga KM tidak 

mendapat pelayanan. Diantara dampak lainnya adalah sebagian masyarakat 

memisahkan diri dan mulai meramaikan musholah di Waitenepang yang 

sebelumnya tidak pernah dilaksanakan sholat jumat tetapi untuk saat ini sudah 

mulai digunakan untuk melaksanakan sholat jumat.  

Masyarakat yang tidak mendapat pelayanan diantaranya adalah KM. 

Ketika penulis melakukan wawancara dengan KM, beliau mengatakan bahwa: 

“Waktu musyawarah itu saya juga hadir. Aturan kebijakan waktu itukan 

siapa-siapa yang main kartu bahwasanya hajatan, baca doa tidak akan 

dilayani termasuk hajatan orang meninggal juga tokoh agama tidak hadir. 

Jadi memang cerita bukti. Go hak matta (saya punya istri meninggal) 

tokoh agama tidak hadir. Sehingga menghadirkan pertanyaan saya untuk 

mereka. Sebenarnya mereka hadir hala (tidak hadir) hanya karena kartu 

saja sehingga mereka tidak layani. Sebab, tugas dan fungsi tokoh agama 

harus layani, apapun terjadi. Nabi pun tetap melayani ko kenapa kita 

ummat manusia sampe sebegitunya bagaimana. Kan tidak bagus. Memang 

semua orang tidak mau kalau mereka tidak melayani. Tapi herannya 

 
47Raden Imran (57 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 03 Mei 

2023. 
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setelah saya punya terjadi baru ikere berlaku hala kae (masyarakat lain 

tidak diberlakukan lagi). Itukan sakit rasanya”.48 

Wahidin Usman juga merupakan masyarakat yang tidak mendapat 

pelayanan dari tokoh agama, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya memang tidak hadir di musyawarah. Tapi saya taunya ada kebijakan 

dari tokoh agama dari cerita orang-orang. Dan itu juga saya tidak terlalu 

percaya to. Ketika saya terjun sendiri undang tokoh agama baru saya tau 

sendiri betul ini cerita orang-orang kalau tokoh agama tidak kasih layanan. 

Taunya itu yang saya alami sendiri. Waktu saya undang tokoh agama 

langsung mereka sampaikan di saya. Kalau memang dalam rumah ada 

anggota keluarga misalnya anak masih minum bararang-barang yang 

memabukan berarti tokoh agama tidak melayani. Semenjak mereka tidak 

mau kasih layanan di saya. Saya juga tidak merespon mereka lagi. Dan 

hajatan itu saya sendiri yang ambil alih. Sebenarnya memang saya bisa 

pimpin hajatan seperti baca doa semacamnya. Cuman penghargaan atas 

nama tokoh agama dan juga badan syara. Semuanya dilimpahkan di 

mereka. Sehingga siapa saja yang mau mengadakan hajatan harus 

mengundang tokoh agama untuk memimpin”.49 

Berdasarkan penjelasan KM dan Wahidin Usman di atas yang merupakan 

masyarakat yang tidak mendapat pelayanan dari tokoh agama. Maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak mendapat pelayanan merasa sakit sakit 

hati kepada tokoh agama sehingga hajatan yang dilakukannya mengundang tokoh 

agama agama dari desa lain untuk mengisi dan ada juga masyarakat yang sendiri 

memimpin acara hajatannya jika merasa bisa dan mampu untuk mengisi. 

Masyarakat yang tidak mendapat pelayanan tidak lagi merespon tokoh agama 

karena mereka memohon seperti apapun tokoh agama tidak akan kasih layanan 

karena kebijkaan yang dijalankan itu adalah hasil kesepakatan musyawarah 

bersama dengan elemen-elemen penting yang ada di Desa Duwanur. 

Syafruddin Imran yang merupakan salah satu staf pemerinatah Desa 

Duwanur mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak bisa di voting. Kalau di voting 

maka  semua yang hadir dalam musyawarah akan kafir. Jadi tokoh agama suka 

atau tidak suka tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan mendekati 

khamar dan judi. Sehingga kebijakan itu menjadi dasar untuk semua lapisan 

 
48KM (65 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 14 Mei 2023. 
49Wahidin Usman (43 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Desa Duwanur, 15 Mei 2023. 
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masyarakat agar menjaga keluarganya masing-masing. Kemudian ada masyarakat 

yang tidak mendapat pelayanan dari tokoh agama seperti KM yang mengadakan 

hajatan ketika istrinya meninggal dan mengundang tokoh agama dari Desa 

Waiwadan untuk mengisi acara hajatannya, itu merupakan sikap spontanitas dari 

masyarakat saja.50 

Setelah penerapan kebijakan dari tokoh agama terjadi polemik di dalam 

masyarakat. Konsumsi minuman keras semakin meningkat dan dilakukan secara 

terbuka dan terang-terangan. Salah satu hal yang menjadi tidak efektifnya 

kebijakan dari tokoh agama karena tidak didukung oleh aturan dari Pemerintah 

Desa. Banyak masyarakat yang mengharapkan agar ada Peraturan Desa sebagai 

payung hukum terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh tokoh agama. 

Tetapi sampai dengan polemik dan dampak krisis kepercayaan masyarakat 

terhadap tokoh agama terjadi, tidak ada Peraturan Desa. Untuk itu penulis 

melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Duwanur untuk mengetahui lebih 

jauh tentang Peraturan Desa yang belum dikeluarakan agar dapat mendukung 

kebijakan yang telah di buat oleh tokoh agama bersama dengan seluruh elemen 

masyarakat.  

Syaifudin Ali selaku Kepala Desa Duwanur mengatakan kebijkan dari 

tokoh agama untuk saat ini sudah dibatalkan dan rencananya untuk mengeluarkan 

Peraturan Desa. Beliau mengatakan bahwa:   

“Aturan dan kebijakan dari tokoh agama untuk sekarang sudah dibatalkan 

berdasarkan banyak masyarakat yang tidak mau, protes dan menekankan 

Peraturan Desa. Tapi ada yang mengusulkan jangan mempersalahkan 

takoh agama ataupun badan syarah. Peraturan Desa sebenarnya sudah ada 

tapi tidak dijalankan. Tokoh agama dan badan syara juga menekankan 

harus ada Peraturan Desa. Tapi karena ada momen-momen lain jadi 

Peraturan Desa belum bisa dikeluarkan. Karena ini ada banyak konflik dan 

juga momen-momen politik kedepannya mau dekat sehingga jangan 

sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka Peraturan Desa belum 

bisa dikeluarkan. Rencananya saya dalam waktu dekat mungkin sudah ada 

Peraturan Desa untuk mengatur Minuman tuak arak perkelahian, 

 
50Syafruddin Imran (50 Tahun), Staf Desa, Wawancara, Kantor Desa Duwanur, 14 Mei 

2023.  
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perjudian, pencurian, itu semua di atur dalam Peraturan Desa. Kalau sudah 

ada Peraturan Desa berarti tokoh agama dan juga badan syara tidak perlu 

lagi mengeluarkan aturan. Tapi kalau tokoh agama keluarkan aturan tanpa 

ada rujukan dari desa maka kebijakan yang mereka buat tidak sah dan bisa 

dibatalkan. Rencananya saya akan buat Peraturan Desa di awal Tahun 

2024”.51 

Penjelasan Syaifudin Ali di atas dapat diketahui bahwa kebijakan dari 

tokoh agama untuk saat ini sudah dibatalkan karena terjadi polemik di dalam 

masyarakat yang tidak bisa di kontrol. Maka tokoh agama membatalkan aturannya 

karena tidak ada Peraturan Desa yang mendukung kebijakan yang telah dibuat. 

Atuaran yang dibuat oleh tokoh agama juga tidak berjalan secara efektif. Kepala 

Desa Duwanur berencana di awal tahun 2024 untuk mengeluarkan Peraturan Desa 

untuk mengatasi minuman keras dan perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. 

Berdasarakan penjelasan dari beberapa informan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penyebab dampak krisis kepercayaan masyarakat terjadi 

karena masyarakat memandang kebijakan yang dikeluarkan belum ada 

pemerataan terhadap seluruh masyarakat dan masyarakat menginginkan agar 

tokoh agama memperbaiki terlebih dahulu lingkungan keluarganya sebaik 

mungkin baru kemudian disebar luaskan kepada seluruh masyarakat. Pelaku 

minuman keras maupun perjudian yang tidak mendapat pelayanan mengundang 

tokoh agama dari desa lain untuk mengisi acara hajatannya. Dampak lain yang 

ditimbulkan pula adalah sebagian masyarakat mulai meramaikan musholah yang 

ada di Waitenapang dan dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat jumat.   

  

 
51Syaifudin Ali (60 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Kantor Desa Duwanur, 14 Mei 

2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama di Desa Duwanur 

berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan masyarakat. 

Persepsi masyarakat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu masyarakat 

yang setuju dan tidak setuju terhadap kebijakan tokoh agama. Masyarakat 

yang setuju karena berpandangan bahwa kebijakan dari tokoh agama untuk 

mengatasi kebiasaan konsumsi minuman keras, judi, dan memberikan efek 

jera serta menjaga citra baik masyarakat dan juga Desa Duwanur. 

Sedangkan masyarakat yang tidak setuju karena berpandangan bahwa 

tokoh agama tidak memiliki data kongkrit yang benar-benar menunjukan 

pelaku minuman keras dan judi serta kebijkannya tidak sesuai dengan 

sunnah Nabi Muhammad saw. 

2. Bentuk kebijakan tokoh agama dalam kehidupan sosial keagamaan di Desa 

Duwanur adalah tokoh agama tidak memberikan pelayanan keagamaan 

terhadap masyarakat yang konsumsi minuman keras dan berjudi di dalam 

wilayah Desa Duwanur. Tokoh agama juga memberikan keringanan 

kepada pelaku minuman keras jika ingin mengadakan hajatan maka harus 

sendiri yang datang mengundang tokoh agama agar bisa dinasehati secara 

langsung dan diberikan pencerahan. 

3. Dampak krisis kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tokoh agama di 

Desa Duwanur adalah semakin merebaknya konsumsi minuman keras 

yang dilakukan masyarakat secara terbuka dan terangan-terangan serta 

kurangnya interaksi antara masyarakat dengan tokoh agama di Desa 

Duwanur Kecamatan Adonara Barat. 
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Pemerintah Desa diharapkan agar segera mengeluarkan Peraturan Desa 

untuk mengatasi perilaku masyarakat yang sering konsumsi minuman 

keras dan melakukan perjudian. 

2. Pemerintah Desa diharapkan agar bisa mengatasi dampak krisis yang telah 

terjadi antara masyarakat dengan tokoh agama. Maka diharapkan 

pemerintah desa sebagai jembatan untuk menyatukan masyarakat dengan 

tokoh agama. 

3. Tokoh agama diharapkan untuk lebih bersikap tegak lurus tanpa harus 

membedakan kelompok dan golongan dalam memberikan pelayanan 

keagamaan kepada masyarakat. 

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga pergaulan agar tidak 

terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan dan menjerumuskan diri 

ke dalam perilaku minuman keras dan perjudian.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara digunakan oleh penulis untuk menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan pada saat penulis melakukan 

penelitian dilapangan.  Adapun pedoman wawancara yaitu: 

Nama     : 

Umur    : 

Jabatan : 

a. Apakah tokoh agama mengadakan musyawarah untuk tidak 

memberikan pelayanan memimpin acara keagamaan kepada 

masyarakat  yang suka berjudi, minuman keras. Apakah itu benar? 

b. Apakah bapak/ibu terlibat dalam musyawarah tersebut? 

c. Apa saja kebijakan dalam musyawarah tersebut? 

d. Apa respon bapak/ibu ketika mendengar kebijakan dari tokoh agama? 

e. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kebijakan tokoh agama? 

f. Apakah ada dampak yang ditimbulkan setelah penerapan kebijakan 

dari tokoh agama? 

g. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dampak yang muncul 

tersebut. 

h. Bagaimana pandangan bapak selaku kepala desa duwanur melihat 

dampak krisis yang terjadi dimasyarakat? 

i. Apakah ada peraturan desa terhadap perilaku konsumsi minuman 

keras dan perjudian yang dilakukan masyarakat? 

j. Apa yang bapak lakukan setelah mengetahui tokoh agama tidak akan 

memberikan pelayanan keagamaan kepada bapak? 

  



 

 
 

Daftar Informan Penelitian 

 

NO NAMA UMUR JABATAN 

1 Syaifudin Ali 60 Tahun Kepala Desa Duwanur 

2 Syafruddin Imran 50 Tahun Staf Desa Duwanur 

3 Karim Kopong Geroda 70 Tahun 
Tokoh Masyarakat 

4 Ibrahim Kopong Boli 57 Tahun Tokoh Masyarakat 

5 Raden Imran 57 Tahun Tokoh Masyarakat 

6 Muhammad Faisal 35 Tahun Masyarakat 

7 Husni Kopong 55 Tahun Masyarakat 

8 Abubakar Nurddin 35 Tahun Masyarakat 

9 KM 65 Tahun Masyarakat 

10 Wahidin Usman 43 Tahun Masyarakat 

 

  



 

 
 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Foto dengan Bapak Raden Imran tokoh masyarakat setelah wawancara, 

di Desa Duwanur, 03 Mei 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Foto dengan Bapak Abubakar Nurddin, masyarakat setelah 

wawancara,  di Desa Duwanur, 10 Mei 2023 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Karim Kopong Geroda, tokoh masyarakat, 

di Desa Duwanur, 12 Mei 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Ibrahim Kopong Boli tokoh masyarakat, di 

Masjid Al-Furqon Waiburak Desa Duwanur, 12 Mei 2023



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Husni Kopong. Masyarakat, di Desa 

Duwanur, 12 Mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Muhammad Faisal, masyarakat, di Masjid 

Nurul Qomar Waikewak Desa Duwanur, 13 Mei 2023  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Wawancara dengan Kepala Desa Duwanur bapak Syaifudin Ali, di 

Kantor Desa Duwanur, 14 Mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Foto dengan Bapak Syafruddin Imran, staf desa duwanur setelah 

wawancara di Kantor Desa Duwanur, 14 Mei 2023  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Foto dengan Bapak KM, masyarakat  setelah wawancara di Desa 

Duwanur, 15 Mei 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Foto dengan Bapak Wahidin Usman, masyarakat setelah wawancara 

di Desa Duwanur, 15 Mei 2023  



 
 

  
 

Surat Penelitian 

 

 

Gambar 11: Surat izin penelitian dari LP2M UIN Alauddin Makassar 



 
 

  
 

 
Gambar 12: Surat keterangan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Flores Timur 



 
 

  
 

 

Gambar 13: Surat keterangan rekomendasi untuk mengadakan survei research 

dari Kantor Camat Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 



 
 

  
 

 
Gambar 14: Surat keterangan selesai penelitian dari Desa Duwanur 



 
 

  
 

 

 
Gambar 15: Surat keterangan rokemendasi selesai penelitian dari Kantor Camat 

Adonara Barat Kabupaten Flores Timur 
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