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ABSTRAK 

Nama : Ihdiana 

NIM : 30400118174  

Judul : Gerakan Sosial Kegamaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja 

Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

Penelitian ini berupaya mengkaji fenomena gerakan sosial keagamaan oleh 

BKPRMI. Adapun rumusan masalah yang peneliti ajukan: (1) Bagaimana bentuk 

gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?, (2) Apa upaya yang dilakukan BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam mengembangkan 

aktivitas sosial keagamaan masyarakat, serta (3) Bagaimana dampak pelaksanaan 

gerakan sosial keagamaan BKPRMI bagi masyarakat di Desa Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang direfleksikan 

secara kualitatif menggunakan pendekatan sosiologi. Informan dalam penelitian 

ini adalah ketua umum dan anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, serta masyarakat Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian 

ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, analisis perbandingan, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk gerakan sosial yang 

dilakukan meliputi pelaksanaan sedekah jumat dan bakti sosial. Sedangkan 

gerakan keagamaan yang dilakukan meliputi pembinaan TK-TPA, pelatihan da’i, 

pembentukan majelis taklim, pengajian dan pelatihan manajemen masjid. (2) 

Upaya BKPRMI Pabbentengang untuk bisa mengembangkan aktivitas sosial 

keagamaan di lingkup masyarakat meliputi penyelenggaraan program pendidikan 

agama, pengadaan pelatihan dan bimbingan, kerjasama dengan lembaga dan 

organsasi lain, serta memanfaatkan media sosial. (3) Dampak yang dirasakan 

masyarakat terkait hasil pengimplementasi gerakan sosial keagamaan yang 

dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang meliputi peningkatan kesadaran 

keagamaan masyarakat, pemberdayaan remaja, terbangunnya kerukunan sosial 

dimasyarakat, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini (1) BKPRMI Pabbentengang bisa 

lebih menambah program-program sosial keagamaan lainnya yang mampu 

mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat khususnya remaja. (2) Pemerintah 

diharapkan dapat lebih memperhatikan masyarakat setempat, mengingat 

pemerintah merupakan salah satu bagian yang memiliki andil dalam 

mempengaruhi segala aktivitas masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa memilki 

bekal dan pemahaman ilmu keagamaan yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern, membuat terjadinya 

perubahan pada segala sisi kehidupan manusia. Modernisasi yang terjadi membuat 

banyak individu sibuk dengan masalah duniawinya, sementara masalah rohaninya 

menjadi dikesampingkan. Kesibukan masalah duniawi yang menguras waktu dan 

tenaga membuat banyak individu dewasa ini berhasil memenuhi kebutuhan 

jasmaninya, namun disisi lain belum mampu memenuhi kebutuhan rohaninya 

seperti ketenangan jiwa dan pemuasan terhadap nilai-nilai keagamaan.
1
 

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya penyimpangan pola 

hidup individu yang semakin banyak menganut budaya dari luar, yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya adalah dalam hal berpenampilan, dimana 

semakin banyak masyarakat mengikuti cara atau kebiasaan budaya barat dalam 

hal menggunakan busana seperti berpakaian ketat, menggunakan rok pendek, sex 

bebas dan lain-lainnya. Padahal di Indonesia ada norma-norma yang harus 

dipatuhi oleh masyarakat Indonesia yaitu norma agama, norma hukum, norma 

sosial dan norma kesopanan.
2
 Ini menunjukkan bahwa kelemahan masyarakat 

Indonesia adalah sangat mudah untuk terbuka dengan inovasi-inovasi yang hadir 

dalam kehidupan tanpa mampu memilih mana yang sesuai dengan norma dan 

                                                 
1
M Yusuf Wibisono, Sosiologi Agama, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020), h.4. 

2
Akhmadi, Remaja Masa Kini Sering Mengikuti Gaya Berpakaian Ala Barat, 

www.kompasiana.com, (Diakses Pada 10 Mei 2022). 
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aturan yang berlaku, dan mana yang tidak sama dengan norma atau aturan yang 

berlaku di negara Indonesia, khususnya dalam pandangan agama Islam. 

Salah satu langkah yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di 

Indonesia adalah dengan munculnya gerakan sosial keagamaan yang dilakukan 

oleh tokoh-tokoh agama di Indonesia. Gerakan sosial keagamaan merupakan 

gerakan yang selaras dengan gerakan sosial, yaitu gerakan keagamaan yang 

terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-

nilai agama.
3
 Menurut Nurdin dkk, gerakan sosial keagamaan merupakan hasil 

dari perilaku kolektif yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan 

nilai dan ajaran keagamaan, serta rangsangan yang berkaitan dengan kesadaran 

keagamaan.
4
 

Gerakan sosial keagamaan ini berupa gerakan sosial keagamaan revivalis 

yang merupakan gerakan untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali 

perasaan keagamaan yang kukuh kepada masyarakat. Tujuan dari gerakan ini 

adalah untuk mengembalikan nilai-nilai religiusitas, serta perasaan keagamaan 

yang bangga pada tradisi dan ritual-ritual keagamaannya, hal ini dikarenakan 

banyak aktivitas keagamaan selain ibadah wajib yang terkadang di lupakan oleh 

beberapa kalangan terutama remaja yang sudah mulai terseret arus perkembangan 

zaman yang kebarat-baratan.
5
 

                                                 
3
Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara (Memahami Sosiologi Integralistik), (Jakarta: 

Kencana, 2013), h.299. 

4
Abidin Nurdin., Dkk, Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 

2018), h.65. 
5
Abidin Nurdin., Dkk, Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 

2018), h.58. 
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Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan salah satu organisasi dakwah yang ada di Indonesia, yang ikut serta 

dalam hal meminimalisir permasalahan pergeseran moral masyarakat yang 

semakin melenceng dalam ajaran Islam. Badan Komunikasi Pemuda Remaja 

Masjid Indonesia (BKPRMI) merupakan gerakan yang mengaktifkan dan 

mengembangkan kualitas dakwah, yang mana perlu menguasai bidang 

penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan untuk memantapkan mutu dakwah, 

sehingga organisasi ini mengadakan kegiatan keislaman ke daerah-daerah 

pedesaan dan transmigrasi.
6
 

Penelitian yang dilakukan oleh Ronaydi dkk, dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pemuda dan Masjid Dalam Risalah Dakwah (Study Kasus Organisasi 

BKPRMI Pekan Baru)”, menyimpulkan bahwa peran BKPRMI sangat penting 

dikalangan masyarakat karena mampu memberdayakan dan mengembangkan 

potensi para pemuda remaja masjid agar lebih bertaqwa kepada Allah swt, 

memiliki wawasan keislaman dan ke indonesiaan yang utuh dan kokoh, serta 

senangtiasa memakmurkan majid sebagai pusat ibadah.
7
 

Islam telah menyerukan akan pentingnya melakukan dakwah, sebagaimana 

yang tertuang dalam al-Qur’an, dimana dakwah ini dilakukan baik secara individu 

maupun melalui organisasi. Salah satunya pada surah Ali-Imran/3:104, sebagai 

berikut. 

                                                 
6
Moh Haitami, BPKRMI (Gagasan dan Gerakan Pendidikan), (Surabaya: Media Press, 

2017), h.1. 

7
Muhammad Ronaydi., Dkk, “Pemuda dan Masjid dalam Risalah Dakwah (Study Kasus 

Organisasi BKPRMI Pekan Baru),” Jurnal Pengkajian Dakwah Dan Manajemen, Vol.9, No.2 

(2021), h.28. 
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Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
8  

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut mengartikan bahwa 

hendaknya diantara para kaum mukminin ada segolongan orang yang mengajak 

kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma’ruf, yaitu sesuatu yang 

telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari 

kemungkaran, yaitu apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun 

akal. Sebab merakalah orang-orang beruntung yang nantinya kaan menggapai 

surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan Allah swt.
9
 

Ayat tersebut menjelaskan akan pentinganya memberikan dorongan 

kepada sesama umat Islam untuk melakukan dakwah. Sehingga organisasi dalam 

bidang dakwah harus berlandaskan keimanan dan persaudaraan, karena melalui 

dua hal tersebut akan mampu menjamah berbagai individu untuk dapat dengan 

mudah menerima setiap dakwah yang diberikan. 

Desa Pabbentengang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang memiliki organisasi Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Sebelum Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dibentuk, masyarakat 

                                                 
8
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Suara Agung, 2016). 

9
Listiawati, Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur’an, (Jakarta: Kencana, 2017), h.51. 
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khususnya remaja di Desa Pabbentengang hanya melakukan kegiatan jika ada 

hari-hari besar seperti maulid nabi, idul fitri, dan idul adha. Namun setelah Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dibentuk, organisasi 

tersebut mampu memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada 

masyarakat khususnya remaja yang ada di Desa Pabbentengang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. Banyak program yang telah disusun oleh para anggota 

yang tergabung dalam Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) Pabbentengang seperti sedekah jumat, pengajian rutin, zikir dan 

tahlilan bersama, bakti sosial dan bantuan sosial untuk korban bencana, semua 

kegiatan tersebut bertujuan agar bisa memberikan efek positif pada masyarakat 

baik dari segi kebiasaan, perilaku, hingga sikap dalam beragama. Hal ini 

menunjukkan bahwa eksistensi pemuda yang tergabung dalam Badan Komunikasi 

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang sangat penting bagi 

masyarakat sekitar. 

Berdasarkan pemaparan masalah sebelumnya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa gerakan sosial keagamaan merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan 

agar individu dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang dianjurkan 

dalam ajaran agama Islam. Maka dalam hal ini perlu adanya kajian secara 

mendalam terkait permasalahan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Gerakan Sosial Keagamaan Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan meluas dari 

pembaca, yang bisa menyebabkan munculnya pemahaman diluar dari pokok 

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti melakukan 

pembatasan sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada gerakan sosial keagamaan pada bidang 

pendidikan, dakwah dan aktivitas sosial yang dilakukan oleh Badan Komunikasi 

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

substansi permasalahan dan substansi pendekatan yang akan digunakan untuk 

mengetahui gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Badan Komunikasi 

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, adalah sebagai berikut; 

a. Pelaksanaan gerakan sosial keagamaan, yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah hasil pengimplementasian dari pelaksanaan gerakan sosial keagamaan 

yang dilakukan oleh pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

b. Tantangan pelaksanaan gerakan sosial keagamaan, yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan sosial 
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keagamaan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.  

c. Upaya dalam mengatasi penerapan gerakan sosial keagamaan, yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah langkah yang dilakukan oleh Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk mengatasi permasalahan yang 

sedang dihadapinya dalam pelaksanaan gerakan sosial keagamaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi fokus yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk Gerakan Sosial Keagamaan yang dilakukan oleh Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

2. Apa upaya yang dilakukan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

dalam mengembangkan aktivitas sosial keagamaan masyarakat? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan Gerakan Sosial Keagamaan Badan 

Komunikasi pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) bagi masyarakat 

di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 
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D. Kajian Pustaka 

Peneliti menggali informasi dari peneliti terdahulu yang memiliki 

kesamaan permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang 

sudah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, jurnal “pemuda dan masjid dalam risalah dakwah (study kasus 

organisasi BKPRMI Pekan Baru)”, oleh Muhammad Ronaydi, Adek Alia dan 

Dinil Haq dari Universitas Islam Negeri Suska, Riau. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) 

perkembangan peran BKPRMI meliputi pemberdayaan dan pengembangan 

potensi pemuda remaja masjid agar bertaqwa kepada Allah swt, memiliki 

wawasan keislaman dan ke indonesiaan yang utuh dan kokoh, serta senangtiasa 

memakmurkan majid sebagai pusat ibadah. (2) Hambatan yang dihadapi BKPRMI 

adalah karena adanya wabah covid-19 membuat beberapa kegiatan tertunda 

seperti pelantikangan pengurusan baru BKPRMI yang tertunda, rapat kerja yang 

belum dirampungkan, serta pelaksanaan kegiatan di masjid yang dibatasi.
10

 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti mengenai peranan organisasi dalam kegiatan keagamaan, sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta sama-sama menggunakan 

objek BKPRMI. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang 

                                                 
10

Muhammad Ronaydi., Dkk, “Pemuda dan Masjid dalam Risalah Dakwah (Study Kasus 

Organisasi BKPRMI Pekan Baru),” Jurnal Pengkajian Dakwah dan Manajemen, Vol.9, No.2 

(2021). 
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akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus penelitian, dimana peneliti akan berfokus 

pada peranan berdasarkan teori fungsionalisme struktural, sedangkan peneliti 

terdahulu hanya berfokus pada peranan secara umum. Penelitian terdahulu tidak 

memaparkan teori yang digunakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural. Serta lokasi dan waktu 

penelitian yang digunakan berbeda. 

Kedua, jurnal “partisipasi organisasi keagamaan dalam penyiaran dakwah 

Islam di Kota Langsa”, oleh Marwardi Siregar dari Istitut Agama Islam negeri 

Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa organisasi keagamaan di Kota Langsa telah menjalankan 

perannya sebagai wadah penyiaran dakwah Islam yang tidak hanya diperuntukkan 

bagi anggotanya tetapi juga bagi masyarakat luas. Organisasi keagamaan telah 

berpartisipasi aktif dalam penguatan syariat Islam, peningkatan wawasan dan 

pengetahuan agama masyarakat, pemberian pembinaan moral bagi remaja, serta 

pembinaan da’i dan da’iyah. Namun partisipasi penyiaran dakwah Islam belum 

maskimal dirasakan oleh masyarakat, karena dakwah yang dilakukan masih 

bersifat monoton dan musiman.
11

 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti mengenai peranan organisasi dalam kegiatan keagamaan, sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat beberapa 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus 

                                                 
11

Mawardi Siregar, “Partisipasi Organisasi Keagamaan dalam Penyiaran Dakwah Islam di 

Kota Langsa,” Jurnal Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan, Vol.12, 

No.2 (2021). 
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penelitian, dimana peneliti akan berfokus pada peranan berdasarkan teori 

fungsionalisme struktural, sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada 

peranan secara umum. Penelitian terdahulu menggunakan teori pola organisasi 

keagamaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan 

teori fungsionalisme struktural. Objek penelitian yang berbeda, dimana peneliti 

menggunakan objek BKPRMI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan objek 

seluruh organisasi keagamaan. Serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan 

juga berbeda. 

Ketiga, jurnal “peran komunitas sosial keagamaan dalam meningkatkan 

religiusitas remaja (studi pada IPNU-IPPNU ranting Capgawen Selatan, 

Kabupaten Pekalongan)”, oleh M Riziq, Abdul Mukhlis, dan Heru Susanto dari 

IAIN Pekalongan dan STIKIP Singkawang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kegiatan IPNU-

IPPNU ranting Capgawen Selatan memiliki peran yang cukup signifikan bagi 

peningkatan karakter religiusitas pada diri remaja melalui kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan, dalam hal ini IPNU-IPPNU ranting Capgawen Selatan telah 

menyisipkan misi untuk membiasakan remaja dengan kegiatan-kegiatan sosial 

keagamaan.
12

 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti mengenai peranan organisasi dalam kegiatan keagamaan, sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat beberapa 

                                                 
12

M Riziq., Dkk, “Peran Komunitas Sosial Keagamaan dalam Meningkatkan Religiusitas 

Remaja (Studi pada IPNU-IPPNU Ranting Capgawen Selatan, Kabupaten Pekalongan),” Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.12, No.1 (2021). 
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perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus 

penelitian, dimana peneliti akan berfokus pada peranan berdasarkan teori 

fungsionalisme struktural, sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada 

peranan secara umum, objek penelitian yang berbeda, dimana peneliti 

menggunakan objek BKPRMI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan objek 

IPNU-IPPNU. Penelitian terdahulu menggunakan teori religius, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori fungsionalisme 

struktural. Serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan juga berbeda. 

Keempat, jurnal “peran sosial keagamaan remaja masjid di Kelurahan Pipa 

Reja Kecamatan Kemuning Palembang”, oleh Zulmaron, M Noupal dan Sri 

Aliyah, dari UIN Raden Fateh Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peran sosial keagamaan yang 

dilakukan oleh Ikatan Remaja Masjid meliputi peran pendidikan, peran 

keagamaan, peran sosial kemasyarakatan, serta peran sosial dalam pembinaan 

administratif organisasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung terlaksananya 

peranan tersebut meliputi anggota masjid yang sangat aktif dan memiliki keahlian 

sesuai bidangnya masing-masing dalam melaksanakan program yang telah 

disusun, pemuka masyarakat dan para ketua RT yang mendukung, para ustadz dan 

da’i yang aktif memberikan bimbingan kepada remaja masjid, serta adanya 

kerjasama antara beberapa organisasi ikatan masjid.
13

 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti mengenai peranan organisasi dalam kegiatan keagamaan, sama-

                                                 
13

Zulmaron., Dkk, “Peran Sosial Keagamaan Remaja Masjid di Kelurahan Pipa Reja 

Kecamatan Kemuning Palembang,” Jurnal Studi Agama. Vol.1, No.1 (2017). 
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sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat beberapa 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus 

penelitian, dimana peneliti akan berfokus pada peranan berdasarkan teori 

fungsionalisme struktural, sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada 

peranan secara umum, objek penelitian yang berbeda, dimana peneliti 

menggunakan objek BKPRMI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan objek 

ikatan remaja masjid. Penelitian terdahulu menggunakan teori peran sosial 

keagamaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan 

teori fungsionalisme struktural. Serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan 

juga berbeda. 

Kelima, jurnal “peran majelis taklim al-hidayah dalam pendidikan Islam 

dan gerakan sosial keagamaan di Provinsi Lampung”, oleh Rumadani Sagala dari 

UIN Raden Intan Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa eksistensi pengajian al-hidayah di 

empat kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai lembaga pendidikan alternatif yang bersifat non-formal dan 

diminati oleh kaum perempuan sebagai peserta tetap dalam pengajian di bidang 

pendidikan Islam dan gerakan sosial keagamaan.
14

 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-

sama meneliti mengenai peranan organisasi dalam kegiatan keagamaan, sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat beberapa 

                                                 
14

Rumadani Sagala, “Peran Masjid Taklim Al-Hidayah dalam Pendidikan Islam dan 

Gerakan Sosial Keagamaan di Provinsi Lampung,” Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman. 

Vol.6, No.1 (2019). 
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perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada fokus 

penelitian, dimana peneliti akan berfokus pada peranan berdasarkan teori 

fungsionalisme struktural, sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada 

peranan secara umum, objek penelitian yang berbeda, dimana peneliti 

menggunakan objek BKPRMI, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan objek 

majelis taklim. Penelitian terdahulu tidak memaparkan teori yang digunakan, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teori 

fungsionalisme struktural. Serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan juga 

berbeda. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk Gerakan Sosial Keagamaan yang dilakukan oleh 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Komunikasi Pemuda Remaja 

Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa dalam mengembangkan aktivitas sosial keagamaan. 
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c. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Gerakan Sosial Keagamaan Badan 

Komunikasi pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) bagi masyarakat 

di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.  

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktisi kepada berbagai pihak, antara lain: 

a. Kegunaan teoritis 

1) Penelitian ini dihadapkan dapat memberikan manfaat keilmuan serta 

sumbangsi dalam bidang sosial keagamaan untuk meningkatkan kesadaran 

beragama masyarakat khususnya bagi remaja. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

lainnya dalam hal mengetahui hasil pengimplementasian gerakan sosial 

keagamaan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan khususnya badan 

komunikasi pemuda remaja masjid Indonesia (BKPRMI). 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tersendiri bagi peneliti 

dan menambah wawasan mengenai eksistensi organisasi keagamaan dalam hal 

meningkatkan kesadaran keagamaan ditengah modernisasi yang semakin pesat, 

yang memberikan efek yang besar terhadap perilaku setiap individu. 

2)  Bagi Organisasi Keagamaan 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi 

keagamaan khususnya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 
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(BKPRMI) dalam hal mengatasi problematika yang dihadapi pada proses 

pelaksanaan gerakan sosial keagamaan. 



 

16 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Fungsionalisme Struktural 

Teori ini dicetus oleh Telcott Parsons, seorang sosiolog kontemporer dari 

Amerika. Teori ini digunakan unutk melihat masyarakat baik menyangkut fungsi 

maupun prosesnya. Fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau 

perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana 

bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang 

lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan 

ketidakseimbangan dan pada gilirnya akan menciptakan perubahan pada bagian 

lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem 

organisme yang didapat dalam biologi. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua 

elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional 

sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan 

baik.
1
 

Fungsionalisme struktural memiliki sudut pandang luas dalam sosiologi 

dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur 

dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalismes menafsirkan 

masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen 

konstituennya, terutama norma, adat, tradiri dan institusi. Dalam paradigma 

struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain 

                                                 
1
Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h.65-66. 
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yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja 

maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, 

kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi dan bertahan lama.
2
 

Adapun fungsi-fungsi yang penting untuk dijalankan oleh penganus sistem 

fungsional struktural dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain:
3
 

1. Adaptasi, dimana masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dari 

masyarakat itu. Masyarakat juga harus mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan itu guna memenuhi 

kebutuhan dirinya. Dengan kata lain, masyarakat harus mengubah lingkungan 

itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. 

2. Pencapaian tujuan, dimana sistem harus mampu menentukan tujuannya dan 

berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. 

3. Integrasi, dimana masyarakat harus mengatur hubungan kesaling-

tergantungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi 

secara maksimal. Dia juga harus mengatur hubungan di antara tiga komponen 

yakni adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola-pola yang sudah 

ada supaya masyarakat itu bisa bertahan. 

4. Pemeliharaan pola-pola yang sudah ada, dimana masyarakat harus 

mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu-

individu maupun pola-pola budaya yang menghasilkan motivasi-motivasi itu 

dan mepertahankannya. 

                                                 
2
Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h.67-68. 

3
Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, h.73-74. 
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Teori fungsionalisme struktural memiliki hubungan dengan judul 

penelitian ini, dimana melalui teori ini akan diketahui secara mendalam terkait 

segala kegiatan yang dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI), yang diarahkan untuk bisa mengarahkan masyarakat agar 

bisa bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Karena masyarakat luas akan berjalan 

normal kalau masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik. 

Permasalahan yang terjadi para remaja maupun masyarakat, akan menyebabkan 

permasalahan pada masyarakat lain dan pada gilirnya akan menciptakan 

permasalahan pada masyarakat secara keseluruhan sehingga sangat penting untuk 

mengkaji lebih dalam terkait aktivitas yang dijalanka organisasi agar sesuai 

dengan tujuan pembentukan organisasi tersebut. 

B. Gerakan Sosial Keagamaan 

1. Pengertian Gerakan Sosial Keagamaan 

Gerakan sosial keagamaan merupakan gerakan yang selaras dengan 

gerakan sosial, yaitu gerakan keagamaan yang terorganisasi dalam rangka 

mencapai tujuan kehidupan yang relevan dengan nilai-nilai agama.
4
 Gerakan 

sosial keagamaan merupakan hasil dari perilaku kolektif yang dilakukan oleh 

sejumlah orang yang mengatasnamakan nilai dan ajaran keagamaan, serta 

rangsangan yang berkaitan dengan kesadaran keagamaan.
5
 

                                                 
4
Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara (Memahami Sosiologi Integralistik), (Jakarta: 

Kencana, 2013), h.299. 

5
Abidin Nurdin., Dkk, Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 

2018), h.65. 
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Gerakan sosial keagamaan merupakan aktivitas atau tindakan sekelompok 

orang yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individual secara spesifik, 

yang berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak atau 

mengkampanyekan perubahan sosial berdasarkan ajaran Islam.
6
 Gerakan sosial 

keagamaan merupakan upaya mobilisasi massa yang berbasis sumber daya dan 

cita-cita keagamaan, dimana struktur mobilisasi tersebut dioperasikan melalui 

figur karismatik, jaringan, saluran komunikasi dan modal material yang dianggap 

merepresentasi religiusitas.
7
 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa gerakan 

sosial keagamaan merupakan perilaku kolektif yang melahirkan suatu tindakan 

sosial dalam bentuk aktivitas-aktivitas keagamaan. 

2. Fungsi Gerakan Sosial Keagamaan 

Ada beberapa fungsi utama dalam pelaksanaan gerakan sosial keagamaan, 

antara lain:
8
 

a. Fungsi eksplanatori, dimana gerakan sosial keagamaan menyediakan jawaban 

yang secara keagamaan terlegitimasi terhadap masalah-masalah kemanusiaan 

yang eksplanasi, interpretasi dan rasionalisasi dalam banyak segi kehidupan. 

b. Fungsi emosional, dimana gerakan sosial keagamaan memberikan identitas, 

sekuritas dan keteguhan hati kepada individu untuk dapat menghadapi setiap 

                                                 
6
M Yusuf Wibisono, Sosiologi Agama, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020), h.30. 

7
Mahyuddin, Sosiologi Agama (Menjelajahi Isu-Isu Sosial Keagamaan Kontemporer di 

Indonesia), (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21. 

8
M Yusuf Wibisono, Sosiologi Agama, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020), h.38-39. 
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persoalan hidup yang dialami seperti mereduksi, melepaskan, menghilangkan 

kekuatiran, ketakutan, ketegangan serta stres dan menolong setiap individu 

untuk menanggulangi persoalan yang ada dengan keteguhan dan keyakinan. 

c. Fungsi sosial, dimana gerakan sosial keagamaan dapat menjadi kekuatan 

integrasi yang mempersatukan, memberikan kontribusi terhadap stabilitas 

sosial dan kontrol sosial, serta mampu berkontribusi terhadap preservasi 

pengetahuan setiap individu. 

d. Fungsi validasi, dimana gerakan sosial keagamaan mampu mengesahkan 

nilai-nilai kultural yang ada, keyakinan serta praktek-praktek keagamaan 

yang mampu menyokong sanksi-sanksi moral dan spiritual, lembaga-lembaga 

utama, nilai-nilai, dan aspirasi dalam suatu masyarakat. 

e. Fungsi adaptasi, dimana gerakan sosial keagamaan mampu menjadi sarana 

penyesuaian diri masyarakat dengan lingkungan fisik dan sosial, serta mmapu 

memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada 

lima fungsi utama dalam pelaksanaan gerakan sosial keagamaan meliputi fungsi 

eksplanatori, fungsi emosional, fungsi sosial, fungsi validasi, serta fungsi adaptif. 

3. Faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Gerakan Sosial Keagamaan 

Ada beberapa faktor yang mendukung kemunculan gerakan sosial 

keagamaan, antara lain:
9
 

 

                                                 
9
Abidin Nurdin., Dkk, Gerakan Sosial Keagamaan Di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 

2018), h.71. 
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a. Mobilisasi sumber daya (resource mobilization) 

Melalui mobilisasi, gerakan sosial diaktualisasikan. Ketidakpuasan 

terhadap keadaan yang terjadi tidak akan berarti apa-apa, tanpa gerakan dari 

sekelompok orang yang mau melakukan mobilitas yang bersandar pada 

sumber daya. Aksi inilah yang berperan penting dalam melakukan gerakan 

sosial keagamaan. 

b. Ruang kesempatan politik (political opportunity space) 

Ruang kesempatan ini terbentuk dari adanya perubahan politik yang 

terjadi disuatu daerah. Perubahan politik menimbulkan gerakan sosial yang 

mungkin muncul dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga dapat digunakan 

sebagai alat untuk membaca fenomena gerakan sosial yang terjadi. 

c. Pembingkaian sosial (social framing) 

Pembingkaian sosial berawal dari tradisi dan budaya yang ada di 

masyarakat. Hal ini mempunyai makna bahwa para aktivis gerakan sosial 

tidak akan bisa meninggalkan akar-akar tradisi dan budaya yang ada di 

masyarakat, akan tetapi mampu menggunakannya secara efektif. 

Pembingkaian sosial ini akan menjadi landasan moral sebuah gerakan sosial 

keagamaan muncul. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada tiga 

faktor utama yang mendukung kemunculan gerakan sosial keagamaan meliputi 

mobilisasi sumber daya, ruang kesempatan politik, dan pembingkaian sosial. 
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4. Bentuk-Bentuk Gerakan Sosial Keagamaan 

Gerakan sosial keagamaan memiliki berberapa macam bentuk, tergantung 

pada doktrin dari paham dianut oleh penggeraknya. Adapun bentuk-bentuk 

gerakan sosial kegamaan, meliputi:  

a. Gerakan sosial keagamaan berbasis sufisme 

Sufisme merupakan bentuk dari pengalaman religius tertinggi dalam 

ajaran agama khususnya Islam. Sufisme bersiat institusi keagamaan dalam 

Islam, yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengalaman keagamaan 

secara mendalam. Contoh dari gerakan ini adalah urban sufism, yaitu gerakan 

yang berkembang ditengah masyarakat yang menganut paham rasionalisme, 

akademisi, pejabat negara hingga selebritis.
10

 

b. Gerakan sosial keagamaan berbasis liberal 

Liberal merupakan gerakan yang membawa ide tentang modernisme, 

yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban, kebebasan dalam 

beragama, serta pluralisme dalam beragama. Contoh dari gerakan ini adalah 

jaringan islam liberal (JIL), yaitu gerakan yang anggotanya terdiri dari para 

penafsiran atas agama dengan beberapa landasan yang dianut, antara lain:
11

 

1) Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan sangat plural. 

2) Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. 

3) Membedakan antara otoritas yang bersifat duniawi dan yang bersifat 

ukhrawi. 

                                                 
10

Ahmad Najib Burhani, Sufisme Perkotaan, (Jakarta: Serambil Ilmu Semesta, 2011), h.1-

2. 

11
Zuly Qodir, Islam Liberal (Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia), 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.170. 
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4) Memihak pada kelompok yang mininoritas dan tertindas, baik dalam hal 

minoritas budaya, agama, ras, gender, politik, etnik dan ekonomi. 

5) Mengutamakan penafsiran secara religi buku hanya pada makna literal dari 

teks suci agama. 

c. Gerakan sosial keagamaan berbasis puritanis 

Puritanis merupakan gerakan yang mempunyai sikap hanya berpegang 

kepada ajaran yang termuat dalam kitab suci, sesuai dengan ajaran yang 

dibawah oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadis agar 

terhindar dari perusakan ajaran Islam, terutama dalam hal yang merusak 

aqidah umah Islam.
12

 

d. Gerakan sosial keagamaan berbasis revivalis 

Revivalis merupakan gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan 

kembali perasaan keagamaan yang kuat. Contoh dari gerakan ini adalah 

Nahdatul Ulama (NU), yaitu gerakan yang menjadi pedoman anggotanya 

untuk memegang teguh pandangan Islam tanpa mengotori ajaran-ajarannya.
13

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada 

empat bentuk gerakan sosial kegamaan yang dianut di Indonesia meliputi gerakan 

sosial keagamaan berbasis sufisme, gerakan sosial keagamaan berbasis liberal, 

gerakan sosial keagamaan berbasis puritanis, serta gerakan sosial keagamaan 

berbasis revivalis. 

                                                 
12

M Nasir Tamara., dan Dkk, Agama dan Dialog antar Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 

2016), h.24. 

13
M Nasir Tamara and Dkk, Agama dan Dialog antar Peradaban, h.25. 
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5. Gerakan Sosial Keagamaan Dalam Perspektif Islam 

Gerakan sosial keagamaan dalam pandangan Islam merupakan salah satu 

bentuk dakwah yang dilakukan oleh umat Islam kepada sesama kaumnya, dalam 

al-Qur’an telah banyak ayat yang menyerukan akan pentingnya melakukan 

dakwah, baik secara individu maupun melalui organisasi.
14

 

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa hendaknya diantara para kaum 

mukminin ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan 

memerintahkan kepada yang ma’ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui 

kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa 

yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal. Sebab merakalah 

orang-orang beruntung yang nantinya kaan menggapai surga yang penuh 

kenikmatan yang dijanjikan Allah swt.
15

 

Sehingga dapat diketahui bahwa sangat penting untuk memberikan 

dorongan kepada sesama umat Islam agar mau melakukan dakwah. Sehingga 

organisasi dalam bidang dakwah harus berlandaskan keimanan dan persaudaraan, 

karena melalui dua hal tersebut akan mampu menjamah berbagai individu untuk 

dapat dengan mudah menerima setiap dakwah yang diberikan. 

                                                 
14

M Nasir Tamara and Dkk, Agama aan Dialog antar Peradaban, h.31. 

15
Listiawati, Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur’an, (Jakarta: Kencana, 2017), h.51. 
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C. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

1. Pengertian Badan Komunikasi Pemua Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan gerakan dakwah dan wadah komunikasi program untuk pemuda dan 

remaja masjid seluruh Indonesia, yang dilandasi oleh asas ajaran Islam dan 

berstatus independen.
16

 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) merupakan gerakan yang mengaktifkan dan mengembangkan kualitas 

dakwah, yang mana perlu menguasai bidang penyelidikan dan pembangunan 

dengan tujuan untuk memantapkan mutu dakwah, sehingga organisasi ini 

mengadakan kegiatan keislaman ke daerah-daerah pedesaan dan transmigrasi.
17

 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan organisasi yang memberdayakan dan mengembangkan potensi 

pemuda remaja masjid yang bertaqwa kepada Allah swt, yang memiliki wawasan 

Islami dan Indonesia yang utuh dan kokoh, serta senantiasa memakmurkan masjid 

sebagai pusat ibadah, perjuangan dan kebudayaan dengan tetap berpegang teguh 

kepada prinsip aqidah, ukhuwahdah dakwah Islamiyah untuk mewujudkan 

masyarakat madani dalam Negara Kesatuan RI.
18

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) merupakan salah satu 

                                                 
16

M Yusrie Abady, Peran Pemuda dalam Membangun Masjid, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2019), h.9. 

17
Moh Haitami, BPKRMI (Gagasan dan Gerakan Pendidikan), (Surabaya: Media Press, 

2017), h.1. 

18
Idrus Ruslan, Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan 

Toleransi antara Umar Beragama di Indonesia, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h.16. 
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organisasi keagamaan yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk bisa 

memperbaiki pondasi agama para remaja sesuai dengan ajaran Islam.  

2. Tujuan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), antara lain: 

a. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian organisasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, tangguh dan 

berakhlak mulia untuk mewujudkan masyarakat madani. 

b. Mewujudkan secara bertahap serta berkesinambungan tujuan garis perjuangan 

organsiasi melalui berbagai rangkaian kegiatan keislaman. 

c. Bentuk aktualisasi peran serta keluarga besar organisasi dalam membangun 

dan mewujudkan kesejahteraan umat, bangsa dan negara. 

d. Meletakkan arah dan landasan bagi pengurus organisasi di seluruh Indonesia 

dalam mengembangkan organisasi serta menterjemahkan keputusan-

keputusan organisasi secara optimal.
19

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

dibentuknya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

terdiri dari empat hal meliputi tujuan untuk menumbuhkan sikap dan tekad 

kemandirian organisasi, mewujudkan secara bertahap serta berkesinambungan 

                                                 
19

Moh Haitami, BPKRMI (Gagasan dan Gerakan Pendidikan), (Surabaya: Media Press, 

2017), h.8-9. 
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dari tujuan garis besar organisasi, tujuan untuk mengaktualisasikan peran serta 

organisasi, serta tujuan untuk meletakkan arah dan landasan bagi organisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis dan akurat, 

serta menginterpretasikan hasil penelitian terkait permasalahan yang sedang 

diteliti. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan 

teknik analisis yang sangat mendalam karena mengkaji suatu masalah secara 

kasus per kasus sehingga bukan ditekankan pada generalisasi tetapi pada 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang diteliti.
1
 Pada 

penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis secara mendalam terkait 

pengimplementasian gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, 

Kabupaten Gowa. Adapun aktivitas dan gerakan sosial keagamaan organisasi 

BKPRMI sebagai subjek yang aktif untuk melihat secara empiris suatu fenomena 

gerakan sosial yang terjadi.  

                                                 
1
Danau ko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 

(Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.10. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, tidak 

mempromosikan teori sebagai alat yang hendak di uji, melainkan teori dalam hal 

ini berfungsi sebagai hal pendekatan untuk memahami lebih dini konsep ilmiah 

yang relevan dengan fokus permasalahan. Adapun beberapa pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosiologi, merupakan pendekatan yang mempelajari proses 

pemikiran dan perwujudan hasil karya yang terkait dengan nilai-nilai 

hubungan suatu masyarakat tertentu melalui perilaku masyarakat setempat 

dan gaya hidupnya.
2
 Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengangkat 

permasalahan yang dihadapi oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI) selama proses pelaksanaan kegiatannya dalam 

melakukan gerakan sosial keagamaan. 

2. Pendekatan teologis, merupakan pendekatan yang berlandaskan agama, 

dimana sebagai suatu ilmu tentang ketuhanan, teologi memiliki peranan 

dalam membentuk pola pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku 

keagamaan seseorang.
3
 Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk melihat 

bagaimana perilaku keberagamaan anggota Badan Komunikasi Pemuda 

Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dalam menjalankan suatu program yang 

telah disusun dan disepakati bersama dengan masyarakat setempat. 

                                                 
2
Danau ko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 

(Yogyakarta: Calpulis, 2015), h.28. 

3
Danau ko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, h.28. 



30 

 

 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu informasi yang dapatkan oleh peneliti, 

dimana data tersebut akan diolah nantinya untuk menghasilkan informasi yang 

baru sehingga dapat bermanfaat bagi para pembacanya.
4
 Adapun sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama 

yang diambil langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan 

informan yang relevan dengan permasalahan yang akan di analisis dalam 

penelitian ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang 

merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui 

sumber data tertulis akan diperoleh data yang dipertanggung jawabkan 

validasinya. Data yang diperoleh berupa buku dan jurnal yang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau mencari data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, 

sehingga metode pengumpulan data dalam hal ini sangat penting karena akan 

                                                 
4
Hardani., Dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka 

Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h.401. 
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menjadi ujung tombak baik tidaknya suatu proses dalam penelitian.
5
 Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki oleh peneliti. Observasi 

menjadi salah satu metode pengumpulan data yang akurat dan jelas apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis 

dan dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).
6
 

Pada penelitian ini observasi dilakukan di Badan Komunikasi Pemuda 

Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang valid, jelas, akurat dan sistematis dari seorang 

informan secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari 

informan.
7
 Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa 

informan, yaitu: 

a. Ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) Pabbentengang, sebagai informan kunci dalam menjelaskan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

                                                 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.60. 

6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.60. 

7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.60. 
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b. Anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

Pabbentengang, sebagai informan yang aktif dalam kegiatan 

pengembangan Gerakan Sosial Keagamaan.  

c. Masyarakat di Desa yang berdomisili dan ikut merasakan dampak dari 

kegiatan yang dilakukan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI). 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan data-data pendukung lain melalui dokumen-

dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti. Selain itu, foto 

maupun sumber tertulis lain yang mendukung dan memberikan suatu data 

yang akurat, jelas dan sistematis  juga digunakan untuk penelitian. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data 

secara akumulasi dengan menambah pemahaman peneliti terhadap hal yang 

ditemukan. Analisis data merupakan suatu kegiatan menafsirkan apa yang 

bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang 

berminat.
8
 Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain:  

a. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data merupakan bentuk penganalisisan dengan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak 

                                                 
8
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.71. 
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perlu atau tidak berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengolahan 

data dalam hal ini bertolak dari teori dengan tujuan untuk mendapatkan 

kejelasan pada masalah yang sedang diteliti. Hal ini merupakan serangkaian 

informasi yang  masih mentah atau belum di olah oleh peneliti, yang 

kemudian di rututkan secara utuh sehingga akan membentuk suatu rangkaian 

informasi yang berkesinambungan. Penyajian data dalam hal ini dilakukan 

secara induktif yaitu dengan menguraikan setiap permasalahan dalam 

penelitian dengan memaparkan secara umum terlebih dahulu kemudia 

menspesifikkan.
9
 

b. Analisis perbandingan (comparatif) 

Analisis perbandingan merupakan bentuk penganalisisan dengan 

membandingkan satu informasi dari informan satu dengan informan yang 

lainnya. Peneliti akan mengkaji data yang telah diperoleh di lapangan secara 

sistematis dan mendalam, kemudian data tersebut akan dibandingkan satu 

sama lain sehingga terjadi sinkronisasi pada data yang ada untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
10

 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk penganalisisan dengan 

menarik suatu kesimpulan terkait data yang telah didapatkan dilapangan 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penarikan 

kesimpulan harus diverifikasi, karena kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

                                                 
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.71. 

10
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.71-72. 
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permasalahan yang telah dirumuskan di awal. Kesimpulan-kesimpulan yang 

diperoleh selama penelitian dilapangan berlangsung harus melewati tahap 

pertimbangan kembali dan meninjau ulang setiap catatan lapangan sehingga 

akan menghasilkan bentuk penegasan pada kesimpulan.
11

 

 

                                                 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.73. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) awalnya 

bernama Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) didirikan pada 

tanggal 3 September 1977 atau 19 Ramadhan 1397 Hijriyah di Masjid Istiqamah 

Bandung, Jawa Barat. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) merupakan sebuah forum musyawarah kerja nasional I yang kemudian 

disepakati sebagai musyawarah nasional I yang dikelilingi oleh BKPM wilayah 

dengan kepemimpinan modal presidium.
1
 

Perubahan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ke 

Badan Komunikasi Pemudah Remaha Masjid Indonesia (BKPRMI) dilakukan 

pada musyawarah Nasional VI tahun 1993 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 

Bersamaan dengan perubahan nama organisasi, dalam Munas VI ini juga 

dilakukan penolakan bahwa BKPRMI merupakan lembaga otonom dari organisasi 

Dewan Masjid Indonesia (DMI).
2
 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

didirikan oleh beberapa orang meliputi Rakanda Toto Tasmara, Rakanda Ahmad 

                                                 
1
DPK BKPRMI Belinyu, Sejarah Berdirinya BKPRMI Di Indonesia 

(www.bkprmibelinyu.com, (Diakses Pada 20 Mei 2023). 

2
DPK BKPRMI Belinyu, Sejarah Berdirinya BKPRMI Di Indonesia 

(www.bkprmibelinyu.com, (Diakses Pada 20 Mei 2023). 
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Mansur Suryanegara, Rakanda Syamsuddin Manaf, Rakanda Bambang 

Pranggono, Rakanda Mustafid Amna, Rakanda Syaifussin Donondjoyo, dan 

Rakanda Muhammad Anwar Ratnapa. Adapun ketua umum Badan Komunikasi 

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) pertama kali adalah Rakanda Toto 

Tasmara, sedangkan sekertaris umum pertama adalah Rakanda Bambang 

Pranggono.
3
 

Kepengurusan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) dibawahnya terbentuk beberapa lembaga pembinaan dan 

pengembangan seperti Dakwah dan Pengkajian Islam (LPP-DPI), Sumber Daya 

Manusia (LPP-SDM), Ekonomi Koperasi (LPP-EKOP), dan Keluarga Sejahtera 

(LPP-KS), serta Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Santri 

(LKS).
4
 

2. Visi dan Misi BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) salah 

satunya terdapat di Desa Pebbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

Visi yang dimiliki Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia 

(BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah 

memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda remaja masjid agar 

bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki wawasan ke Islaman dan ke Indonesiaan 

                                                 
3
DPK BKPRMI Belinyu, Sejarah Berdirinya BKPRMI Di Indonesia 

(www.bkprmibelinyu.com, (Diakses Pada 20 Mei 2023). 

4
DPK BKPRMI Belinyu, Sejarah Berdirinya BKPRMI Di Indonesia 

(www.bkprmibelinyu.com, (Diakses Pada 20 Mei 2023). 
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yang utuh dan kokoh. Berdasarkan visi tersebut, maka misi yang dimiliki Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:
5
 

a. Meningkatkan upaya pengembangan minat, kemampuan dan pemahaman Al-

Qur’an bagi pemuda, remaja, anak-anak serta jamaah masjid. 

b. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda bangsa. 

c. Memantapkan wawasan ke Islaman dan ke Indonesiaan, serta kesadaran 

pemuda remaja masjid. 

d. Membina dan mengembangkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan 

pemuda remaja masjid yang berorientasi kepada kemasjidan, keummatan, dan 

ke Indonesiaan. 

e. Meningkatkan hubungan dan potensi lainnya yang dimiliki masyarakat. 

3. Struktur Organisasi BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh Badan Komunikasi 

Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

                                                 
5
BKMRI Pabbentengan, Dokumen BKPRMI Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, (Gowa: BKPRMI, 2023). 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi BKPRMI Pabbentengang Kec Bajeng Kab Gowa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BKPRMI Pabbentengan
6
 

Berikut akan dipaparkan nama-nama pengurus Badan Komunikasi Pemuda 

Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa pada periode 2022 sampai 2024.
7
 

a. Dewan Penasehat 

1) Kepala Desa Pabbentengang 

                                                 
6
BKMRI Pabbentengan, Dokumen BKPRMI Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, (Gowa: BKPRMI, 2023). 

7
BKPRMI Kecamatan Bajeng, Keputusan Dewan Pengurus Kecamatan Badan 

Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Bajeng Tentang Pengesahan Dewan 

Pengurus Desa Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Pabbentengang, 

(Gowa: BKPRMI, 2023), h.3-7. 

Dewan Penasehat 

Dewan Pembina 

Majelis 
Pertimbagan Desa 

Dewan Pengurus 
Harian 

Ketua Umum Sekertaris Umum 

Seksi-Seksi 
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2) Imam Desa Pabbentengang 

3) Babinsa Desa Pabbentengang 

4) Bhabinkantibmas Desa Pabbentengang 

5) Ketua tim penggerak PKK Desa Pabbentengang 

6) Kepala dusun se Desa Pabbentengang 

7) Imam dusun se Desa Pabbentengang 

b. Dewan Pembina 

1) H. Sidik Aziz Hamzah 

2) H. Muchtar Dg Limpo, M.Si 

3) Hasyyim Dg Ngunjung 

4) Dg Tayang R 

5) Sangkala Ibrahami Dg Ngenjeng 

6) Fatmawati Dg Ngimi 

7) Syarifuddin Dg Naba 

8) Hajrah Dg Nurung 

9) Salma M, S.Pd 

c. Majelis Pertimbangan Desa 

1) Ketua : Hasbullah 

2) Sekretaris : Rahmatullah 

3) Anggota : Aziz, Muh Agus, S.E., Nurcahyadi, Wahyuni 

Nurdayanti, St Nur Azizah, dan Lilis Husnawati 

d. Dewan Pengurus Harian 

1) Ketua umum : Muh Ilham Nur Said 
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2) Sekretaris umum : Rusni 

3) Bendahara umum : Rosmiati Dg Ngintang 

e. Seksi-seksi, meliputi seksi pembinaan dan pengembangan dakwah, seksi 

pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak/ pendidikan al-Qur’an, 

seksi pengembangan ekonomi, koperasi dan kewirausahaan, seksi pembinaan 

seni dan olahraga, seksi kesejahteraan sosial, seksi pariwisata dan tadabbur 

alam, seksi lingkungan hidup, seksi pemberdayaan perempuan, seksi 

dokumentasi dan informasi, seksi advokasi, seksi kesehatan, seksi hubungan 

masyarakat, seksi penelitian dan publikasi ilmiah, serta seksi pembinaan 

ketahanan santri dan remaja. 

B. Bentuk Gerakan Sosial Keagamaan yang Dilakukan BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Gerakan sosial keagamaan bertujuan untuk membangkitkan atau 

menghidupkan kembali perasaan keagamaan yang kukuh kepada masyarakat. 

Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai religiusitas, serta 

perasaan keagamaan yang bangga pada tradisi dan ritual-ritual keagamaannya, hal 

ini dikarenakan banyak aktivitas keagamaan selain ibadah wajib yang terkadang 

dilupakan oleh beberapa kalangan terutama remaja yang sudah mulai terseret arus 

perkembangan zaman yang kebarat-baratan.
8
 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan salah satu 

                                                 
8
Abidin Nurdin., Dkk, Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia, (Aceh: Unimal Press, 

2018), h.58. 
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organisasi yang melakukan gerakan sosial keagamaan melalui beberapa program 

yang telah disusun. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Muh Ilham 

Nur Said, menjelaskan bahwa: 

“Program yang sudah kami buat selaku pengurus BKPRMI untuk gerakan 

keagamaan mulai dari bikin TK-TPA, latihan da’i, pembentukan majelis 

taklim, pengadaan pengajian, dan latihan manajemen masjid. Kalau untuk 

gerakan sosial yang sudah kami lakukan seperti sedekah jumat dan bakti 

sosial.
9
 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Muh Ilham Nur Said menjelaskan 

bahwa ada berbagai program yang telah disusun oleh BKPRMI Pabbentengang 

terkait gerakan sosial keagamaan. Program yang dikembangkan untuk gerakan 

keagamaan diperuntukkan mulai dari anak-anak, ibu-ibu hingga orang dewasa, 

adapun bentuk kegiatannya seperti pembinaan TK-TPA, pelatihan da’i, 

pembentukan majelis taklim, pengajian, dan pelatihan manajemen masjid. 

Sedangkan gerakan sosial diperuntukkan untuk semua kalangan, bentuk 

kegiatannya seperti sedekah jumat dan bakti sosial. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Alifia Zamzani, yang 

menjelaskan bahwa: 

“Gerakan sosial keagamaan yang sudah kami lakukan selaku pengurus 

BKPRMI terdiri dari berbagai program, mulai dari pelatihan manajemen 

masjid untuk masyarakat khususnya para anak muda, binaan TK-TPA 

untuk anak-anak, majelis taklim untuk remaja perempuan dan ibu-ibu, 

latihan da’i untuk anak muda, pengajian untuk para anggota BKPRMI, dan 

bakti sosial untuk semua kalangan yang mau berpartisipasi.”
10

 

                                                 
9
Muh Ilham Nur Said (18 Tahun), Ketua Umum BKPRMI Pabbentengang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 27 Desember 2022, di Pabbentengang. 

10
Alifia Zamzani (18 Tahun), Anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2022, di Pabbentengan. 
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Informasi yang diperoleh dari Ibu Alifia Zamzani menjelaskan bahwa 

gerakan sosial keagamaan yang BKPRMI Pabbetengan lakukan terdiri dari 

beberapa kegiatan (1) pelatihan manajemen masjid, (2) pembinaan TK-TPA, (3) 

pembentukan majelis taklim, (4) pelatihan da’i, (5) pengajian, serta (6) bakti 

sosial. Semua kegiatan tersebut sudah memiliki sasarannya masing-masing, mulai 

dari anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga masyarakat secara keseluruhan. 

Sejalan juga dengan hasil wawancara peneliti bersama Dewi Anggraeni, 

yang menjelaskan bahwa: 

“Bentuk gerakan sosial keagamaan yang sudah menjadi program rutin 

BKPRMI seperti (1) pembinaan TK-TPA buat anak-anak, biar punya bekal 

jadi generasi yang shalih-shaliha, (2) latihan da’i buat anak-anak dan 

remaja, supaya pesan dakwah yang disampaikan bisa diterima masyarakat, 

(3) majelis taklim buat perempuan, (4) pengajian buat anggota BKPRMI, 

supaya kita para anggota punya wawasan yang lebih baik lagi, (5) latihan 

manajemen masjid buat masyarakat, biar masjid bisa lebih 

dimakmurkan.”
11

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Dewi Anggraeni menjelaskan bahwa 

BKPRMI Pabbentengang melakukan beberapa gerakan sosial keagamaan seperti 

(1) pembinaan TK-TPA untuk anak-anak, hal ini bertujuan agar anak-anak 

mendapatkan bekal dasar menjadi generasi yang shalih-shaliha. (2) Pelatihan da’i 

untuk anak-anak dan remaja, hal ini bertujuan agar pesan dakwah yang ingin 

disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. (3) 

Pembentukan majelis taklim untuk perempuan, hal ini bertujuan agar menjadi 

tempat belajar para kaum perempuan dalam mempelajari Islam, kegiatannya 

berupa pengajian rutin dan jumat ibadah. (4) Pengajian untuk para anggota 

                                                 
11

Dewi Anggraeni (18 Tahun), Anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2022, di Pabbentengan. 
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BKPRMI, hal ini bertujuan agar para anggota memiliki wawasan yang baik. Serta 

(5) pelatihan manajemen masjid untuk masyarakat secara umum, hal ini bertujuan 

agar masyarakat mampu memakmurkan masjid  melalui kegiatan sholat 

berjamaah dan pengajian rutin yang dilaksanakan di masjid. 

Untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari para pengurus BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, peneliti juga melakukan 

wawancara bersama beberapa masyarakat di Desa Pabbentengan. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti bersama Abd Rahman Dg Tarra, menjelaskan bahwa: 

“Sudah banyak kegiatan yang diadakan BKPRMI di desa ini seperti bina 

TK-TPA, pengajian, latihan da’i dan majelis taklim. Semua fokusnya 

dipengajaran nilai kemanusiaaan dan sosial agama. Cuman bedanya setiap 

kegiatan itu sudah ada sasarannya, ada untuk anak-anak, ada untuk remaja, 

dan untuk kita ini orang dewasa.”
12

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Abd Rahman Dg Tarra menjelaskan 

bahwa kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan BKPRMI Pabbentengang 

seperti pembinaan TK-TPA, pengajian, pelatihan da’i dan majelis taklim. Semua 

kegiatan tersebut penekanannya pada pengajaran nilai-nilai kemanusiaan dan 

sosial dalam praktik agama, yang membedakan antara satu kegiatan dengan 

kegiatan lainnya adalah sasaran kegiatannya, dimana ada untuk anak-anak, 

remaja, khusus perempuan, masyarakat secara umum serta untuk anggota 

BKPRMI itu sendiri. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Kaharuddin Dg Sanre, 

yang menjelaskan bahwa: 

                                                 
12

Abd Rahman Dg Tarra (47 Tahun), Masyarakah Desa Pabbentengang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 2 Januari 2023, di Pabbentengang. 
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“Kegiatan sosial agama yang dikerjakan BKPRMI banyak. Kalau yang 

rutin dikerjakan seperti pembinaan anak TK-TPA, kegiatannya itu 

dilakukan setiap hari. Sementara kegiatan pengajian, majelis taklim dan 

latihan da’i itu dilakukan seminggu sekali saja. Kalau sebulan sekali 

seperti kegiatan pelatian manajemen masjid. Selain itu, kalau kaya ada 

benaca atau kesulitan ekonomi dari masyarakat, BKPRMI itu pasti 

melakukan kegiatan bakti sosial untuk bantu-bantu masyarakat terkait.”
13

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Kaharuddin Dg Sanre menjelaskan 

bahwa kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari BKPRMI berupa pembinaan TK-

TPA, sedangkan kegiatan yang dilakukan sekali seminggu berupa pengajian, 

majelis taklim, dan pelatihan da’i. Sementara kegiatan yang dilakukan sekali 

sebulan berupa pelatihan manajemen masjid. Selain itu, ketika ada masyarakat 

yang mengalami bencana atau kesulitan ekonomi, BKPRMI juga melakukan bakti 

sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama infoman yang telah 

dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemuda Remaja 

Masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

merupakan salah satu organisasi yang melakukan gerakan sosial keagamaan 

melalui beberapa program yang telah disusun. Program-program terkait gerakan 

sosial keagamaan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. 

a. Program pada gerakan sosial 

Gerakan sosial merupakan salah satu aktivitas yang diorganisasikan 

dengan tujuan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial 

(encourages or discourages social change), hal ini menjadi upaya kolektif 

                                                 
13

Kaharuddin Dg Sanre (50 Tahun), Masyarakat Desa Pabbentengan, Wawancara pada 

Tanggal 6 Januari 2023, di Pabbentengang. 
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yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru dan 

menjadi lebih baik dari sebelumnya.
14

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan melalui proses 

wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa ada dua program 

yang diterapkan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa terkait gerakan sosial, antara lain: 

1) Jumat sedekah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk membagikan sebagian rezeki yang dimiliki kepada 

orang lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Program ini 

dilaksanakan dalam satu pekan setiap hari jumat, dengan membagikan 

makanan berupa nasi kotak, kue serta minuman berupa air mineral kepada 

masyarakat yang telah melaksanakan sholat di masjid dan masyarakat 

menengah kebawah yang ada di Desa Pabbentengan. 

2) Bakti sosial, hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 

yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau mendapatkan bencana. 

Program ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan melakukan 

kunjungan kepada orang tua yang lanjut usia, orang sakit atau masyarakat 

yang sedang mengalami kondisi kesahatan yang memerlukan perhatian 

dan perawatan khusus, bantuan yang diberikan berupa bantuan medis dan 

obat-obatan. Serta pada saat ada bencana yang dialami masyarakat seperti 

kebakaran dan lain-lain, bantuan yang diberikan berupa pemberian 

sembako, pakaian serta pemberian dukungan emosional dan spritual.   

                                                 
14

Aribowo, Peta Teori Gerakan Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h.5. 
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b. Program pada gerakan keagamaan 

Gerakaan keagamaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan 

oleh individu, kelompok atau organisasi untuk memperkenalkan nilai-nilai 

agama, memperkuat iman dan ketakwaan serta mendorong ketaatan terhaap 

ajaran agama yang dianut. Gerakan ini berfokus pada aktivitas dan praktek 

keagamaan dilingkup masyarakat.
15

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan melalui proses 

wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa ada lima 

program yang diterapkan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa terkait gerakan keagamaan, antara lain: 

1) Pembinaan TK-TPA, bertujuan untuk menunjang pendidikan agama Islam 

pada lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak. Program 

ini dilaksanakan setiap hari senin sampai jumat, pada siang sampai sore 

hari diluar dari jam sekolah anak-anak. Adapun TK-TPA yang dibina oleh 

BKPRMI Pabbetengan adalah 9 terdiri dari TK/TPA Rikhul Janna, 

TK/TPA Syuhada 45, TK/TPA Al-Qadri, TK/TPA Muawiyah, TK/TPA 

Nurul Ilmi, TK/TPA Rahmat Hidayat, TK/TPA Hidayatullah, TK/TPA 

Nurul Yaqin, serta TK/TPA Nurul Qalam. 

2) Pelatihan da’i, bertujuan untuk mendidik generasi muda bukan hanya 

mampu berdakwah lewat mimbar tetapi juga memiliki semangat kuat 

dalam meningkatkan dakwah di Desa Pebbentengang. Program ini 

dilaksanakan dalam satu pekan sekali pada hari sabtu, diperuntukkan untuk 

                                                 
15

Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), h.286. 
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anak-anak ditingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. 

Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian pembelajaran agama, 

pengasahan keterampilan dakwah, serta praktek dakwah. 

3) Pembentukan dan pembinaan majelis taklim, bertujuan agar para kaum 

perempuan atau ibu-ibu yang ada di Desa Pabbentengang dapat 

memanfaatkan wadah tersebut sebagai tempat belajar agama. Program ini 

dilaksanakan dalam satu pekan dua kali yaitu pada hari senin dan kamis, 

kegiatan yang dilakukan berupa pembacaan dan tafsir al-Qur’an, serta 

dikusi dan tanya jawab seputar agama Islam. 

4) Pengajian, bertujuan untuk menambah wawasan para anggota BKPRMI 

dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, baik tilawah maupun 

tajwidnya, sehingga nantinya bisa membantu memberantas buta huruf 

dikalangan masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam satu pekan sekali 

pada hari jumat malam, serta pada saat ada masyarakat yang berduka. 

Kegiatan ini diperuntukkan untuk para anggota BKPRMI Pabbetengang. 

5) Pelatihan manajemen masjid, bertujuan untuk mengajak semua masyarakat 

dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mengelola masjid agar lebih baik 

lagi, dan mampu memfungsikan masjid tidak hanya sebatas tempat sholat. 

Program ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dengan menghadirkan 

pemateri yang kompeten dalam hal tersebut. Kegiatan ini diperuntukkan 

untuk seluruh masyarakat di Desa Pabbentengan. Adapun kegiatan yang 

dilakukan berupa pemberian materi terkait pengelolaan keuangan masjid, 
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perencanaan strategis terkait kegiatan yang dilaksanakan dimasjid, 

pengenalan mengenai manajemen masjid yang baik, dan lain-lainnya. 

Menurut Mahyuddin, gerakan sosial keagamaan menjadi salah satu upaya 

mobilisasi massa yang berbasis sumber daya dan cita-cita keagamaan, dimana 

struktur mobilisasi tersebut dioperasikan melalui figur karismatik, jaringan, 

saluran komunikasi dan modal material yang dianggap merepresentasi 

religiusitas.
16

  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada berbagai gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh BKPMRI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kegiatan sosial meliputi 

pelaksanaan sedekah jumat dan bakti sosial. Sedangkan kegiatan keagaman 

meliputi pembinaan TK-TPA, pelatihan da’i, pembentukan majelis taklim, 

pengajian dan pelatihan manajemen masjid. Kegiatan-kegiatan tersebut 

difokuskan pada beberapa objek mulai dari kegiatan khusus anak-anak, kegiatan 

khusus perempuan, kegiatan khusus anggota BKPRMI itu sendiri, serta kegiatan 

khusus seluruh masyarakat di Desa Pabbentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa. 

                                                 
16

Mahyuddin, Sosiologi Agama (Menjelajahi Isu-Isu Sosial Keagamaan Kontemporer di 

Indonesia), (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21. 
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C. Upaya yang Dilakukan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa dalam Mengembangkan Aktivitas Sosial Keagamaan 

Masyarakat 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan salah satu organisasi dakwah yang ada di Indonesia, yang ikut serta 

dalam hal meminimalisir permasalahan pergeseran moral masyarakat yang 

semakin melenceng dalam ajaran Islam melalui pengimplementasian berbagai 

program kerja agar aktivitas sosial berbasis agama dapat terbentuk di lingkup 

masyarakat.
17

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Muh Ilham Nur Said, 

menjelaskan bahwa: 

“Menurut saya pribadi kehadirannya BKPRMI di desa Pebbentangang 

penting sekali, apalagi dalam mengembangkan aktivitas sosial 

keagamaannya masyarakat. Dengan adanya BKPRMI, masyarakat lebih 

punya sikap solidaritas, harmonis, dan lebih aktif berpartisipasi pada 

program-program yang sudah dibentuk BKPRMI.”
18

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Muh Ilham Nur Said menjelaskan 

bahwa kehadiran BKPRMI di Desa Pebbentangang sangat penting dalam 

mengembangkan aktivitas sosial keagamaan masyarakat, karena mampu 

meningkatkan pemahaman agama masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat, mampu mendorong solidaritas dan keharmonisan masyarakat, serta 

mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai 

                                                 
17

Moh Haitami, BPKRMI (Gagasan dan Gerakan Pendidikan), (Surabaya: Media Press, 

2017), h.1. 

18
Muh Ilham Nur Said (18 Tahun), Ketua Umum BKPRMI Pabbentengang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 27 Desember 2022, di Pabbentengang. 
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program yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya 

dan berkeadilan. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Alifia Zamzani, yang 

menjelaskan bahwa: 

“Adanya BKPRMI di desa kami ini jadi sarana untuk masyarakat bisa 

kembangkan nilai-nilai keagamaan yang dimiliki karena pemahaman 

agamanya masyarakat jadi lebih meningkat, aktivitas keagamaan juga 

lebih aktif. Jadi masyarakat lebih sejahreta dari sebelumnya.”
19

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Aliffia Zamzani menjelaskan bahwa 

kehadiran BKPRMI Pabbentengang mampu menjadi sarana bagi masyarakat 

untuk bisa memelihara nilai-nilai keagamaan, meningkatkan pemahaman 

agamanya, membangun komunitas keagamaan yang aktif, mampu melakukan 

penyebaran nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta mampu 

mendorong terciptanya kerukunan dan tolerasi antarumar bergama. 

Sejalan juga dengan hasil wawancara peneliti bersama Dewi Anggraeni, 

yang menjelaskan bahwa: 

“BKPRMI ini muncul ditengah masyarakat Desa Pebbentengang, jadi 

bikin para remaja jadi lebih power dalam menjalankan kegiatan sosial 

kegamaan. Mereka lebih mengkaji secara dalam informasi terkait agama, 

selain itu mendorong juga masyarakat untuk ikut langsung pada kegiatan-

kegiatan yang diprogramkan BKPRMI.”
20

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Dewi Anggraeni menjelaskan bahwa 

kehadiran BKPRMI ditengah-tengah masyarakat Desa Pabbentengang dapat 

memberdayaan pemuda dan remaja dalam hal kegiatan sosial keagamaan, 

                                                 
19

Alifia Zamzani (18 Tahun), Anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2022, di Pabbentengan. 

20
Dewi Anggraeni (18 Tahun), Anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2022, di Pabbentengan. 



51 

 

 

membantu masyarakat khususnya pemuda dan remaja untuk memperdalam 

pemahaman dan praktik ajaran agama Islam, serta mendorong masyarakat untuk 

terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan kemunusiaan secara aktif. 

Untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari para pengurus BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, peneliti juga melakukan 

wawancara bersama beberapa masyarakat di Desa Pabbentengan. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti bersama Abd Rahman Dg Tarra, menjelaskan bahwa: 

“Adanya BKPRMI ini justru semakin bikin aktif para pemuda dan remaja, 

padahal dulunya bisa dibilang pasif sekali anak-anak mudanya didesa ini. 

Tapi berkat adanya BKPRMI, anak-anak muda lebih antusias ikut 

kegiatan.”
21

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Abd Rahman Dg Tarra menjelaskan 

bahwa kehadiran BKPRMI di Desa Pebbentengang berperan aktif dalam 

membangun dan mengembangkan aktivitas sosial keagamaan di lingkup 

masyarakat khususnya dikalangan pemuda dan remaja. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Kaharuddin Dg Sanre, 

yang menjelaskan bahwa: 

“BKPRMI itu punya dedikasi tinggi memang untuk masyarakat sini, 

apalagi mendorong anak-anak muda untuk lebih paham agama. Selain itu, 

masyarakat juga lebih harmonis dan rukun karena adanya BKPRMI. Jadi 

memang organisasi ini betul-betul bisa memberdayakan masyarakatnya 

jadi lebih baik.”
22

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Kaharuddin Dg Sanre menjelaskan 

bahwa BKPRMI Pabbentengan sebagai lembaga yang berdedikasi dan memiliki 
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komitmen dalam memberdayakan masyarakat khususnya para generasi muda 

untuk peningkatan pemahaman agama, serta mendorong keharmonisan dan 

kerukuran antar masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama infoman yang telah 

dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan hal yang memberikan pengaruh 

besar terhadap aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan masyarakat di Desa 

Pabbentengan, hal ini dikarenakan kehadiran organisasi ini mampu mendorong 

keikutsertaan masyarakat agar lebih aktif dalam segala aktivitas keagamaan yang 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan salah satu organisasi dakwah yang ada di Indonesia, yang ikut serta 

dalam hal meminimalisir permasalahan pergeseran moral masyarakat yang 

semakin melenceng dalam ajaran Islam. Badan Komunikasi Pemuda Remaja 

Masjid Indonesia (BKPRMI) merupakan gerakan yang mengaktifkan dan 

mengembangkan kualitas dakwah, yang mana perlu menguasai bidang 

penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan untuk memantapkan mutu dakwah, 

sehingga organisasi ini mengadakan kegiatan keislaman ke daerah-daerah 

pedesaan dan transmigrasi.
23

 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ronaydi dkk, dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pemuda dan Masjid Dalam Risalah Dakwah (Study 

Kasus Organisasi BKPRMI Pekan Baru)”, menyimpulkan bahwa peran BKPRMI 
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sangat penting dikalangan masyarakat karena mampu memberdayakan dan 

mengembangkan potensi para pemuda remaja masjid agar lebih bertaqwa kepada 

Allah swt, memiliki wawasan keislaman dan ke indonesiaan yang utuh dan kokoh, 

serta senangtiasa memakmurkan majid sebagai pusat ibadah.
24

 

Pentingnya kehadiran BKPMRI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa sehingga organisasi tersebut penting pula untuk melakukan 

upaya-upaya yang tepat agar mampu mengembangkan aktivitas sosial keagamaan 

masyarakat di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Muh Ilham Nur Said, menjelaskan 

bahwa: 

“Ada berbagai upaya yang kini berusaha kita kembangkan selaku pengurus 

BKPRMI terkait aktivitas sosial keagamaan, ini kami sasaran untuk jangka 

pendek dan menengah. Upaya-upayanya seperti (1) penyelenggaraan 

pendidikan agama untuk anak-anak sampai orang dewasa, (2) kasih 

pelatihan dan bimbingan untuk para pengurus BKPRMI dan tokoh 

masyarakat, (3) memanfaatkan teknologi yang ada, jadi kalau ada kegiatan 

informasinya cepat tersebar ke masyarakat, (4) kolaborasi dengan lembaga 

dan organisasi yang nyambung sama visi dan misi BKPRMI.”
25

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Muh Ilham Nur Said menjelaskan 

bahwa upaya yang dilakukan BKPRMI untuk mengembangkan aktivitas sosial 

keagamaan masyarakat di implementasikan melalui perumusan program kerja 

dalam jangka pendek serta menengah yang diterjemahkan dari strategi induk yang 

berjangka pandang. Upaya-upaya tersebut meliputi (1) menyelenggarakan 

program pendidikan agama (2) Mengadakan pelatihan dan bimbingan (3) 
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Penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Serta (4) kerjasama dengan 

lembaga dan organisasi terkait, Kerjasama ini dapat dilakukan dengan lembaga 

pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Alifia Zamzani, yang 

menjelaskan bahwa: 

“Upaya yang sudah kami lakukan sebagai pengurus BKPRMI untuk lebih 

mengembangkan aktivitas sosial keagamaannya masyarakat seperti 

pengembangan program pendidikan agama. Sama kami juga berupaya 

untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, supaya kegiatan yang 

dilakukan bisa lebih optimal untuk masyarakat.”
26

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Alifia Zamzani menjelaskan bahwa 

upaya yang sudah dilakukan BKPRMI Pabbentengan dalam mengembangkan 

aktivitas sosial keagamaan masyarakat adalah pengembangan program pendidikan 

agama, dalam hal ini BKPRMI mengembangkan program pendidikan agama yang 

beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu BKPRMI juga 

melakukan kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, organisasi 

keagamaan lain, lembaga pendidikan dan lain-lainnya yang dilakukan dalam 

rangka mengoptimalkan pengembangan kegiatan sosial keagamaan masyarakat. 

Sejalan juga dengan hasil wawancara peneliti bersama Dewi Anggraeni, 

yang menjelaskan bahwa: 

“BKPRMI Pabbentengang melakukan upaya seperti pelatihan dan 

pendidikan keagamaan kepada masyarakat mulai dari anak-anak hingga 

orang dewasa, tujuannya ini supaya ada keterampilan manajemen, 

keagamaan, komunikasi dan keterampilan lain yang lebih sesuai untuk 

mengembangkan aktivitas sosial keagamaannya masyarakat. Selain itu, 

BKPRMI Pabbentengang juga, melakukan pembinaan generasi muda 

dalam hal kegiatan sosial keagamaan, supaya partisipasinya mereka lebih 
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aktif lagi, selain itu sebagai ruang juga untuk mereka bisa kembangkan 

potensinya.”
27

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Dewi Anggraeni menjelaskan bahwa 

BKPRMI Pabbentengang melakukan upaya seperti pelatihan dan pendidikan 

keagamaan kepada masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hal 

tersebut mencakup keterampilan manajemen, keagamaan, komunikasi dan 

keterampilan lain yang relevan untuk mengembangkan aktivitas sosial keagamaan 

di Pabbentengang. Selain itu, BKPRMI Pabbentengang juga, melakukan 

pembinaan generasi muda dalam hal kegiatan sosial keagamaan, bertujuan untuk 

mendorong partisipasi aktif generasi mudah dalam kegiatan yang dilakukan serta 

memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

dalam membangun masyarakat yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama infoman yang telah 

dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran BKPMRI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang penting tersebut, sehingga organisasi 

penting pula untuk melakukan upaya-upaya yang tepat agar mampu 

mengembangkan aktivitas sosial keagamaan masyarakat di Desa Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Upaya-upaya yang telah dilakukan 

BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, meliputi: 

a. Penyelenggaraan program pendidikan agama, program ini diselenggarakan 

diberbagai tingkatan mulai dari tingkat dasar pada anak-anak hingga tingkat 

                                                 
27

Dewi Anggraeni (18 Tahun), Anggota BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, Wawancara pada Tanggal 28 Desember 2022, di Pabbentengan. 



56 

 

 

lanjutan pada remaja dan orang dewasa, tujuannya untuk memastikan 

pemahaman yang lebih tentang agama. 

b. Pengadaan pelatihan dan bimbingan, program ini disasar untuk pengurus 

BKPRMI dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman agama, keterampilan komunikasi, manajemen keorganisasian, 

dan lain sebagainya. 

c. Kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain, kerjasama ini dapat 

menciptakan sinergitas dalam upaya pengembangan aktivitas sosial dan 

keagamaan masyarakat, serta memperluas jangkauan program yang 

diselenggarakan. Kerjasama ini dilakukan dengan lembaga pemerintah, 

lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. 

d. Pemanfaatan media sosial, pemanfaatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan 

informasi tentang kegiatan dan program yang diselanggarakan oleh BKPRMI 

Pabbentengang kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat akan 

lebih meningkat. 

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan salah satu organisasi dakwah yang ada di Indonesia, yang ikut serta 

dalam hal meminimalisir permasalahan pergeseran moral masyarakat yang 

semakin melenceng dalam ajaran Islam melalui pengimplementasian berbagai 

program kerja agar aktivitas sosial berbasis agama dapat terbentuk di lingkup 

masyarakat. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

merupakan gerakan yang mengaktifkan dan mengembangkan kualitas dakwah, 

yang mana perlu menguasai bidang penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan 
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untuk memantapkan mutu dakwah, sehingga organisasi ini mengadakan kegiatan 

keislaman ke daerah-daerah pedesaan dan transmigrasi.
28

 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada empat upaya umum yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa untuk bisa mengembangkan aktivitas sosial keagamaan 

di lingkup masyarakat Desa Pabbentengang meliputi penyelenggaraan program 

pendidikan agama, pengadaan pelatihan dan bimbingan, kerjasama dengan 

lembaga dan organsasi lain, serta memanfaatkan media sosial. 

D. Dampak Pelaksanaan Gerakan Sosial Keagamaan yang Dilakukan 

BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa bagi 

Masyarakat 

Gerakan sosial keagamaan menjadi salah satu upaya mobilisasi massa 

yang berbasis sumber daya dan cita-cita keagamaan, dimana struktur mobilisasi 

tersebut dioperasikan melalui figur karismatik, jaringan, saluran komunikasi dan 

modal material yang dianggap merepresentasi religiusitas.
29

  

Pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa memberikan dampak yang 

cukup besar terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama 

Muh Ilham Nur Said, menjelaskan bahwa: 

“Dampak yang sudah terlihat dari kegiatan sosial keagamaan yang 

dilakukan BKPRMI Pabbetengang, pertama meningkatnya kesadaran 

                                                 
28

Moh Haitami, BPKRMI (Gagasan dan Gerakan Pendidikan), (Surabaya: Media Press, 

2017), h.1. 

29
Mahyuddin, Sosiologi Agama (Menjelajahi Isu-Isu Sosial Keagamaan Kontemporer di 

Indonesia), (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21. 



58 

 

 

keagamaan masyarakat. Kedua, lebih memberdayakan para pemuda dan 

remaja. Ketiga, terbangunnya kerukunan sosial. Serta keempat, leih 

meningkatnya kualitas hidup masyarakat.”
30

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Muh Ilham Nur Said menjelaskan 

bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sosial keagamaan yang 

dilakukan BKPRMI Pabbetengang adalah (1) mampu meningkatkan kesadaran 

keagamaan masyarakat, karena BKPRMI menyebarkan pengetahuan dan 

pemahaman agama, memperkuat iman, dan menginspirasi masyarakat untuk 

menjalankan ajaran agama dengan lebih baik. (2) Mampu memberdayakan 

pemuda dan remaja, karena BKPRMI membantu memahami, mengaplikasikan 

dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari melalui 

pelatihan, bimbingan dan monitoring. (3) Membangun kerukunan sosial, karena 

BKPRMI rutin melakukan kegiatan bersama sehingga mampu memperkuat rasa 

persatuan, solidaritas dan dukungan antar masyarakat. (4) Mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, karena BKPRMI membantu mengarahkan masyarakat 

untuk bisa mengamalkan ajaran agam Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Alifia Zamzani, yang 

menjelaskan bahwa: 

“Dampak positif bagi masyarakat karena kegiatan yang dilakukan 

BKPRMI, seperti (1) BKPRMI menyebarkan pengetahuan dan 

pemahaman agama yang lebih baik kepada masyarakat. (2) BKPRMI 

dapat mempengaruhi pemuda dan remaja untuk menerapkan prinsip-

prinsip moral dan etika yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. (3) 

BKPRMI membantu meningkatkan kesadaran dan kontribusi masyarakat 

khususnya remaja terhadap masyarakat yang membutuhkan.”
31
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Informasi yang diperoleh dari Ibu Alifia Zamzani menjelaskan bahwa 

pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan BKPRMI Pabbentengang 

memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat, seperti (1) peningkatan 

kesadaran keagamaan karena BKPRMI menyebarkan pengetahuan dan 

pemahaman agama yang lebih baik kepada masyarakat. (2) Pembangunan 

karakter dan etika karena BKPRMI dapat mempengaruhi pemuda dan remaja 

untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat dalam 

kehidupan sehari-hari. (3) Mendorong kepedulian sosial karena BKPRMI 

membantu meningkatkan kesadaran dan kontribusi masyarakat khususnya remaja 

terhadap masyarakat yang membutuhkan. 

Sejalan juga dengan hasil wawancara peneliti bersama Dewi Anggraeni, 

yang menjelaskan bahwa: 

“Dampaknya yaitu membantu masyarakat untuk bisa mengembangkan 

keterampilan sosialnya, keterampilan kepemimpinannya, dan wawasan 

keagamaannya untuk bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-

harinya.”
32

 

Informasi yang diperoleh dari Ibu Dewi Anggraeni menjelaskan bahwa 

Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BKPRMI 

Pabbentengang yaitu BKPRMI membantu masyarakat khususnya pemuda untuk 

bisa mengembangkan keterampilan sosial yang dimiliki, keterampilan 

kepemimpinan yang dimiliki, serta wawasan keagamaan yang dimiliki untuk bisa 

direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. 
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Untuk memperkuat informasi yang diperoleh dari para pengurus BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, peneliti juga melakukan 

wawancara bersama beberapa masyarakat di Desa Pabbentengan. Berdasarkan 

hasil wawancara peneliti bersama Abd Rahman Dg Tarra, menjelaskan bahwa: 

“Menurut saya, dampak yang sudah dirasakan masyarakat dari adanya 

program sosial keagamaan dari BKPRMI Pabbentengang seperti rasa 

persatuan masyarakat untuk saling peduli dan tolong menolong meningkat, 

para remaja untuk lebih sadar untuk bersikap baik, dan potensi keagamaan 

masyarakat juga lebih meningkat.”
33

 

Informasi yang diperoleh dari Bapak Abd Rahman Dg Tarra menjelaskan 

bahwa dampak yang dirasakan setelah adanya program sosial keagamaan yang 

dilakukan BKPRMI Pabbentengang adalah rasa persatuan masyarakat untuk 

saling peduli dan tolong menolong meningkat, mambantu masyarakat khususnya 

para remaja untuk lebih sadar akan pentingnya intergritas, etika dan kebaikan 

moral, serta membantu masyarakat untuk meningkatkan potensi keagamaan yang 

dimiliki. 

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Kaharuddin Dg Sanre, 

yang menjelaskan bahwa: 

“Wawasan masyarakat tentang keagamaan semakin meningkat berkat 

program-program keagamaan dijalankan BKPRMI. Iman dan ketakwaan 

masyarakat juga semakin meningkatkan. Serta kualitas hidup masyarakat 

semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan nilai-nilai 

agama.”
34
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Informasi yang diperoleh dari Bapak Kaharuddin Dg Sanre menjelaskan 

bahwa wawasan masyarakat tentang keagamaan semakin meningkat karena 

didukung oleh program-program keagamaan yang dilakukan BKPRMI seperti 

pengajian dan pelatihan da’i. Iman dan ketakwaan masyarakat juga semakin 

meningkatkan karena BKPRMI sering mengadakan jumat ibadah. Serta kualitas 

hidup masyarakat semakin meningkat karena masyarakat semakin sadar akan 

nilai-nilai agama. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama infoman yang telah 

dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa ada berbagai dampak positif yang 

dirasakan oleh masyarakat terkait hasil pengimplementasi gerakan sosial 

keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. Dampak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat, karena BKPRMI 

menyebarkan pengetahuan dan pemahaman agama, memperkuat iman, dan 

menginspirasi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dengan lebih 

baik. 

b. Memberdayakan remaja, karena BKPRMI membantu memahami, 

mengaplikasikan dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan 

sehari-hari melalui pelatihan, bimbingan dan monitoring. 

c. Membangun kerukunan sosial masyarakat, karena BKPRMI rutin melakukan 

kegiatan bersama sehingga mampu memperkuat rasa persatuan, solidaritas 

dan dukungan antar masyarakat. 
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d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena BKPRMI membantu 

mengarahkan masyarakat untuk bisa mengamalkan ajaran agam Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Teori fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa salah satu paham atau 

perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem 

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana 

bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang 

lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan 

ketidakseimbangan dan pada gilirnya akan menciptakan perubahan pada bagian 

lain. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan 

masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara 

keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
35

 

Teori fungsionalisme struktural memiliki hubungan dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, dimana melalui teori ini menjelaskan bahwa 

segala kegiatan yang dilakukan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid 

Indonesia (BKPRMI), diarahkan untuk bisa mengarahkan masyarakat agar bisa 

bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Karena masyarakat luas akan berjalan 

normal kalau masing-masing elemen menjalankan fungsinya dengan baik. 

Permasalahan yang terjadi para remaja maupun masyarakat, akan menyebabkan 

permasalahan pada masyarakat lain dan pada gilirnya akan menciptakan 

permasalahan pada masyarakat secara keseluruhan sehingga sangat penting untuk 
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menerapakan dengan tepat aktivitas yang dijalankan oleh organisasi agar sesuai 

dengan tujuan pembentukan organisasi tersebut. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada berbagai dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat terkait hasil 

pengimplementasi gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi peningkatan 

kesadaran keagamaan masyarakat, pemberdayaan remaja, terbangunnya 

kerukunan sosial dimasyarakat, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya terkait gerakan sosial keagamaan badan komunikasi pemuda 

remaja masjid Indonesia (BKPRMI) Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi pelaksanaan sedekah jumat dan 

bakti sosial. Sedangkan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi pembinaan TK-

TPA, pelatihan da’i, pembentukan majelis taklim, pengajian dan pelatihan 

manajemen masjid. 

2. Upaya yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa untuk bisa mengembangkan aktivitas sosial keagamaan di 

lingkup masyarakat Desa Pabbentengang meliputi penyelenggaraan program 

pendidikan agama, pengadaan pelatihan dan bimbingan, kerjasama dengan 

lembaga dan organsasi lain, serta memanfaatkan media sosial. 

3. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait hasil pengimplementasi 

gerakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi peningkatan kesadaran 

keagamaan masyarakat, pemberdayaan remaja, terbangunnya kerukunan 

sosial dimasyarakat, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 
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B. Implikasi penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran 

yang diberikan peneliti kepada beberapa pihak yang relevan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi BKPRMI 

Aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan BKPRMI Pabbentengang 

sudah mampu memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan 

masyarakat khususnya bagi para remaja, sehingga diharapkan BKPRMI 

Pabbentengang bisa lebih menambah program-program sosial keagamaan 

lainnya yang mampu mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat 

khususnya remaja, tujuannya agar mampu mengembangkan diri dan 

mempersiapkan diri para generasi muda secara maksimal untuk masa 

depannya.  

2. Bagi pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan masyarakat 

setempat khususnya di Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa, mengingat pemerintah merupakan salah satu bagian yang memiliki 

andil dalam mempengaruhi segala aktivitas masyarakatnya, sehingga 

masyarakat bisa memilki bekal dan pemahaman ilmu keagamaan yang lebih 

baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya yang sama-sama mengangkat topik 

penelitian terkait gerakan sosial keagamaan pada organisasi BKPRMI, bisa 
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lebih mempeluas fokus penelitian seperti berfokus pada hasil evaluasi 

penerapan gerakan sosial keagaman yang telah dilakukan BKPRMI. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih kompleks. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Narasumber  : Ketua Umum dan Anggota BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

1. Nama Informan : 

2. Hari/ Tanggal : 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kehadiran BKPRMI di Desa 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana aktivitas sosial keagamaan di Desa Pabbentengan Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa sebelum adanya BKPRMI? 

3. Apa saja program gerakan sosial keagamaan yang telah diprogramkan 

BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

4. Apakah bapak/ibu merasa program kerja BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan kondisi 

masyarakat? 

5. Upaya apa yang dilakukan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa untuk bisa mengembangkan aktivitas sosial keagamaan 

dimasyarakat? 

6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan gerakan sosial 

keagamaan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 
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Narasumber  : Masyarakat Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

1. Nama Informan : 

2. Hari/ Tanggal : 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kehadiran BKPRMI di Desa 

Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana aktivitas sosial keagamaan di Desa Pabbentengan Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa sebelum adanya BKPRMI? 

3. Apa saja program gerakan sosial keagamaan yang telah diprogramkan 

BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

4. Apakah bapak/ibu merasa program kerja BKPRMI Pabbentengang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan kondisi 

masyarakat? 

5. Bagaimana dampak yang masyarakat terima dari pelaksanaan gerakan sosial 

keagamaan BKPRMI Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 
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Lampiran 2 Daftar Informan 

No Nama Tanggal 
Wawancara 

Usia Jabatan 

1 Muhammad 
Ilham Nur 
Said 

27 
Desember 

2022 

18 Tahun Ketua  
Umum BKPRMI 
Pabbentengang 
Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa 

2 Alifia 
Zamzani 

28 
Desember 

2022 

18 Tahun Anggota BKPRMI 
Pabbentengang 
Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa 

3 Dewi 
Anggaraeni 

28 
Desember 

2022 

18 Tahun Anggota BKPRMI 
Pabbentengang 
Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa 

4 Abd Rahman 
Dg Tarra 

2 Januari 
2023 

47 Tahun Masyarakat Desa 
Pabbentengang 
Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa 

5 Kaharuddin 
Dg Sanre 

6 Januari 
2023 

50 Tahun Masyarakat Desa 
Pabbentengang 
Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa 
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Lampiran 3 Dokumentasi 

1. Wawancara bersama Muh Ilham Nur Said selaku Ketua Umum BKPRMI 

Pabbantaeng Kec Bajeng Kab Gowa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wawancara bersama Alifia Zamzani selaku anggota BKPRMI Pabbantaeng 

Kec Bajeng Kab Gowa 
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3. Wawancara bersama Dewi Anggraeni selaku anggota BKPRMI Pabbantaeng 

Kec Bajeng Kab Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wawancara bersama Abd Rahman Dg Tarra selaku masyarakat Desa 

Pabbantaeng Kec Bajeng Kab Gowa 
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5. Wawancara bersama Kaharuddin Dg Sarre selaku masyarakat Desa 

Pabbantaeng Kec Bajeng Kab Gowa 
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