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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda  

( ’ ). 



x 
 

2.  Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Contoh: 

يْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

yaa’ 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa’ I i dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U u dan garis di atas 

 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 fathah dan yaa’ Ai a dani ى َ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 
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Contoh:  

 maata : مات 

م ى   ramaa : ر 

 qiila : ق يْل 

وْتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal :الْْ طْف ال ر 

يْن ة َ د  ل ة الم   al- madinah al- fadilah :الْف اض 

ة َ كْم   al-hikmah :  الْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 
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Contoh:  

بَّن ا      rabbana : ر 

يْن ا      najjainah : ن جَّ

6. Kata Sandang 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “I” (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh:  

ف ة َ      al-falsafah : ا لْف لْس 

 al-biladu : ا لْب لآ دَ     

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan pada daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hanzah 

ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah 

dan akhir kata. Apabilah hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab iya berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ   umirtu : أ م 

2. Hamzah Tengah 

وْنَ   ta’ muruna : ت أمْ ر 

3. Hamzah Akhir 

يْءَ   syai’in : ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

    Fil Zilal al-Qur’an 

    Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (  الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َالله     يْن  Dinullah د     billah الَّهبَ 

 Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t] 

Contoh: 

ة َاللهَه مَْ    َحْم   Hum fi rahmatillah : ف يَْر 

10. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
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huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sanddang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukun 

huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’a 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

1. s.w.t = subhanallahu wata’ala 

2. s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 

3. r.a = radiallahu ‘anhu 

4. H = Hijriah 

5. M = Masehi 

6. QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38 

7. HR = Hadis Riwayat 

8. h =Halam
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ABSTRAK 

Nama   : Diansiarah  

Nim  : 30400115061 

Prodi  : Sosiologi Agama 

Judul : Annangguru Dalam Dinamika Perubahan Sosial Keagamaan          

   di Kabupaten Majene Sulawesi Barat 

 Pokok masalah penelitian ini berfokus pada Annangguru Dalam Dinamika 

Perubahan Sosial Keagamaan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Kemudian 

pokok permasalahan akan diuraikan dalam sub masalah: pertama bagaimana 

kedudukan annangguru dalam masyarakat di Kabupaten Majene Sulawesi Barat 

kedua strategi apa yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika 

perubahan sosial di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan lansung 

kelokasi penelitian, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal pokok: 1). Kedudukan 

annangguru dalam masyarakat adalah seorang yang dituakan dan ditokohkan dalam 

masyarakat yang dihormati dan dihargai dalam masyarakat annangguru  sebagai 

panutan dan tempat rujukan masyarakat ketika ada persoalan yang tidak bisa 

terselesaikan dalam masyarakat maka masyarakat akan datang ke annangguru untuk 

meminta tanggapan atau pandangan untuk penyelesaian masalah yang ada dalam 

masyarakat. 2). Strategi yang dilakukan annangguru untuk menghadapi dinamika 

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu memposisikan diri sebagai 

panutan dalam masyarakat ucapan dan perbuatan harus sesuai serta melakukan 

pendekatan dan pembinaan terhadap masyarakat agar interaksi terjalin dengan baik 

dan aktip dalam berdakwa mengisi majelis ta,lim dan annangguru juga aktip dalam 

berlembaga untuk membentuk jaringan-jaringan kepada masyarakat. 

 Saran dari penelitian ini yaitu dengan melihat dinamika perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat maka annangguru harus selalu melakukan pendekatan 

kepada masyarakat agar terjalin interaksi yang baik lebih aktip lagi dalam berdakwa 

atau mengisi majelis ta,lim serta perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat 

terutama dikalangan pemudah untuk terus mengkaji ajaran-ajaran islam yang 

diajarkan oleh annangguru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama 

Islam. Islam di Indonesia diyakini oleh sekitar 199.959.285 jiwa atau 85,2% dari 

total jumlah penduduknya. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia 

hingga bisa memcapai jumlah penganut yang begitu besar ternyata telah melalui 

sejarah yang sangat panjang. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tersebut 

melalui periodisasi atau pembabakan-pembabakan yang cukup menarik untuk kita 

ketahui.
1
 

Indonesia termasuk sebagai Negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia 

dengan jumlah memcapai lebih dari 2014 juta pada tahun 2011 dan kecil sekali 

dari mereka itu yang tidak menganut Tradisi Sunni. Indonesia juga terkenal 

pandangan keislaman yang sangat homogeng. Para kyai sering mengungkapkan 

bahwa ajaran Imam Syafi’i Al-Asy’ari-Maturidi, dan Imam junaid sangat cocok 

dengan watak bangsa Indonesia karena mereka mengajarkan tawassuth (memilih 

jalan tengah), tatsamuh (toleran), dan tawazun (menjaga keseimbangan).
2
 

Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia terutama 

terletak di pundak-pundak para ulama. Paling tidak, ada dua cara yang 

dilakukannya. Pertama membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas 

                                                             
1
https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyebaran_islam_di_Nusantara (Diakses 24 januari 

2019). 
2
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren ( Jakarta: LP3ES, anggota Ikapi, 2015), h. 4. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyebaran_islam_di_Nusantara
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sebagai muballig ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam 

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren di Jawa, dayah 

di aceh, dan surau di Minangkabau. Kedua, melalui karya-karya yang tersebar dan 

dibaca di berbagai tempat yang jauh. Karya-karya tersebut memcerminkan 

perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan di Indonesia pada masa itu.
3
  

Semakin besarnya jumlah pengikut para kyai sejak masuknya islam ke 

Indonesia sampai dengan awal millenium ketiga ini merupakan salah satu bukti 

bahwa para Kyai di Indonesia memiliki vitalitas. Suatu kekuatan sosial, kultural, 

dan keagamaan yang mempunyai vitalitas tidak mungkin beku tanpa mengalami 

perubahan. Perubahan pandangan yang lamban para kyai bukannya menghasilkan 

sistem yang statis, tetapi sesuatu sistem dimana perubahan-perubahan yang 

dilakukan terjadi secara pelan-pelan dan melalui tahap-tahap yang tidak mudah 

diamati. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Ar-Ra’d : 11, sebagai berikut. 

َ لاَ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمِ حَتىَ يغَُيِّرُوْا مَا باِنَفْسٌِهِمْ    انَِ االَّله

Terjemahannya: 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
4
 

 

  Tafsiran ayat tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya Allah tidak 

mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif 

ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka yakni sikap 

mental dan pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

                                                             
3
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 

300-301. 
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya. ( Jakarta: Penerbit Di Ponegoro, 

2008).  270. 
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terhadap suatu kaum, tetapi ingat bahwa dia tidak menghendakinya kecuali jika 

manusia mengubah sikapnya terlebih dahulu.
5
 

Perubahan-perubahan ini sangat penting karean hal inilah menunjukan 

bahwa Indonesia itu maju hal ini sejalan dengan firman Allah yang mengatakan 

bahwa Allah tidak akan merobah keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di 

Indonesia itu diakibatkan oleh adanya peran para kyai dan peran pesantren dan 

lain-lain sebagainya. 

Menurut Snouck Hurgronje Faham Islam Kyai di Indonesia yang 

kelihatannya demikian statis dan kuat terpaku oleh pikiran-pikiran “ulama” di 

abad pertengahan, sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan tersebut 

demikian bertahap-tahap, demikian rumit dan demikian tersimpan. Itulah 

sebabnya bagi para pengamat yang tidak kenal dengan pola pemikiran umat Islam 

Indonesia, perubahan-perubahan tersebut tidak akan bisa mereka lihat, walaupun 

sebenarnya terjadi di depan matanya sendiri, kecuali bagi mereka yang 

mengamatinya secara seksama.
6
 

Setiap generasi dan masa, bahkan pada setiap Negara selalu ada yang 

muncul tokoh agama atau ulama. Ulama adalah aktor utama dalam sejarah 

kehidupan umat. Ulama hadir dalam setiap denyut kehidupan umat dalam 

berbagai  aspek. Ulama hadir dalam sosok seorang faqih kepadanya umat bertanya 

tentang hukum. Dia  menjadi sandaran umat belajar tentang rukun iman dan rukun 

                                                             
5
M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur’an, (Cet: 

II, Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 553. 
6
Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, h. 5. 
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Islam tentang muamalah, ibadah. Ulama juga bisa muncul sebagai da’i atau 

muballigh. Dia menjadi penganjur Islam dan juga bisa hadir sebagai seorang sufi.
7
 

Hal ini sejalan dengan firman Allah, yang menyuruh kita bertanya kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan yaitu ulama sebagaimana termasuk dalam 

firman Allah dalam QS. An-Nahl : 43, sebagai berikut: 

نُّوْ حِيْ الِيَْهِمْ فسَْئلَوُْ اهَْلَ الذِّ كْرِ وَمَا ارَْ سَلْنَ مِنْ قبَْلكَِ الِاه رِجَا لاً 

  انِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُوْنَ 

Terjemahannya: 

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada abl adz-Dzikir 

jika kamu tidak mengetahui.
8
 

Tafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa kami tidak akan mengutus 

sebelum kamu kepada umat manusia kapan dan dimanapun, kecuali orang-orang 

lelaki, yakni jenis manusia pilihan, bukan malaikat yang kami beri wahyu kepada 

mereka antaralain melalui malaikat Jibril maka wahai orang-orang yang ragu atau 

tidak tahu bertanyalah kepada abl adz-Dzikr, yakni orang-orang yang 

berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
9
 

Berdasarkan ayat diatas kita dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang 

memiliki pengetahuan yang lebih yaitu ulama atau kyai karena mereka memiliki 

pengetahuan yang lebih dalam ilmu agama dan kepadanya umat bertanya tentang 

                                                             
7
Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam Pembinaan 

Umat: Perspektip Pemikirian Politik Islam (Cet. 1; Alauddin University Press, 2011), h. 88-89. 
8
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya. (Jakarta: Penerbit Di Ponegoro, 

2008),  h. 298. 
9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Cet: 

VIII,Jakarta: Lentera hati, 2007),h.237.  
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hukum dia menjadi sandaran umat belajar tentang rukun iman dan rukun Islam 

tentang muamalah, ibadah.  Rasulullah Saw bersabda:
10

 

ِ بْنُ دَاوُدَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ  ثنَاَ عَبْدُ الَّله دُ بْنُ مُسَرْهدٍَ حَده ثنَاَ مُسَده حَده

ثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قيَْسٍ قاَلَ  رْدَاءِ فيِ  يحَُدِّ كُنتُْ جَالسًِا مَعَ أبَيِ الده

سُولِ صَلهى مَسْجِدِ دِمَ  رْدَاءِ إِنِّي جِئْتكَُ مِنْ مَدِينةَِ الره شْقَ فجََاءَهُ رَجُلٌ فقَاَلَ ياَ أبَاَ الده

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ مَا ِ صَلهى الَّله ثهُُ عَنْ رَسُولِ الَّله ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ لحَِدِيثٍ بلَغََنيِ أنَهكَ تحَُدِّ  الَّله

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ يقَوُلُ مَنْ سَلكََ طرَِيقاً جِئْتُ لحَِاجَةٍ قاَلَ فإَنِِّ  ِ صَلهى الَّله ي سَمِعْتُ رَسُولَ الَّله

ُ بِهِ طرَِيقاً مِنْ طرُُقِ الْجَنهةِ وَإنِه الْمَلََئِكَةَ لتَضََعُ أجَْنحَِتهَاَ  يطَْلبُُ فِيهِ عِلْمًا سَلكََ الَّله

مَوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ  رِضًا لِطاَلبِِ الْعِلْمِ وَإنِه الْعَالمَِ  ليَسَْتغَْفرُِ لهَُ مَنْ فيِ السه

وَالْحِيتاَنُ فيِ جَوْفِ الْمَاءِ وَإنِه فضَْلَ الْعَالمِِ عَلىَ الْعَابِدِ كَفضَْلِ القْمََرِ ليَْلةََ الْبدَْرِ عَلىَ 

ثوُا دِيناَرًا وَلَا دِرْهمًَا سَائرِِ الْكَوَاكِبِ وَإنِه الْعُلمََاءَ وَرَثةَُ الْْنَْبيِاَءِ وَإِ  نه الْْنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا الْعِلْمَ فمََنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ               وَره

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar 'Ashim bin 

Raja bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais 

ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid 

Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, 

"Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebuah hadits yang 

sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." 

Abu Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 

                                                             
10

Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ish}āq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amrū bin al-

Azdi al-Sajistāni, Sunan Abi Dāud, Juz IV, (Cet. I; Bairūt: Dār ibnu H{azm, 1997), h. 39 & 40. 
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'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut 

ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para 

Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. 

Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi 

hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli 

ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh 

bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak 

mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. 

Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang 

banyak. 

 Perkembangan Masyarakat Indonesia pada umumnya di jumpai beberapa 

gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya, di daerah Jawa Barat 

(sunda) orang menyebutnya Ajengan, diwilayah Sumatera Barat disebut Buya, di 

daerah Aceh dikenal dengan panggilan Teungku, di Sulawesi selatan dipanggil 

dengan nama Tofanrita, di daerah Madura disebut dengan Nun, atau Bendara, 

yang disingkat Ra, dan di Lombok atau seputar daerah Nusa Tenggara orang 

memanggilnya dengan Tuan Guru. Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang 

diperuntukkan bagi ulama antara lain wali. Gelar ini biasanya diberikan kepada 

ulama yang sudah mencaapai tingkat yang tinggi, Memiliki kemampuan pribadi 

yang luar biasa. 
11

 

 Indonesia khususnya di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene 

penyebutan Ulama atau kyai disebut Annangguru gelar annangguru diberikan 

kepada orang yang ahli dalam bidang agama dan supranatural. Dalam masyarakat 

Mandar  annangguru  sangat berperan penting disegala aspek kehidupan baik itu 

sosial, agama, politik, bahkan semua lini kehidupan. Annangguru dipandang 

cukup berpengaruh karena disamping memiliki pengetahuan juga memiliki 

spritualitas yang mendalam. Namun seiring berkembangnya zaman dimana yang 

                                                             
11

Ibnu Qoyim Isma’il Kiai Penghulu Jawa Rananya DI Masa Kolonial (Cet. 1; Jakarta, 

1997), h.62. 
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dulunya masyarakat berkonsultasi kepada annangguru sudah tidak lagi 

berkonsultasi kepada annangguru dan dulunya seorang yang ahli dalam membuat 

rumah dan perahu masyarakat menyebut dengan sebutan annangguru  tetapi 

seiring berkembangnya waktu masyarakat sudah tidak lagi menyebut dengan 

sebutan annangguru dan sebutan annangguru  hanya diberikan kepada seorang 

yang ahli dalam bidang agama. 

Gelar annangguru di Mandar juga diberikan kepada seorang perempuan 

sedangkan di Bugis dan Makassar gelar  Angrengguru dan Anrongguru hanya 

diberikan kepada seorang laki-laki. Kata annangguru merupakan kata yang masih 

asing di telinga masyarakat Indonesia. Anangguru adalah sebutan bagi ulama 

yang ada di Mandar. Kata ini merujuk kepada figur tertentu yang sudah memilki 

dan memahami ilmu-ilmu agama islam. Penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena selama annangguru  masi tetap ada selama itu pula perubahan akan terjadi 

dan selama perubahan itu terjadi selama itu pula penelitian ini penting untuk 

diteliti. Saya melihat annangguru di Mandar sangat berperan, berpengaruh dan 

disegani di masyarakat. Maka dalam hal ini peneliti  ingin meneliti lebih 

mendalam tentang Annangguru dalam dinamika perubahan sosial keagamaan di 

Kabupaten Majene. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada annangguru dalam dinamika 

perubahan sosial keagamaan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

2. Deskripsi Fokus 
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 Peneliti mendeskripsikan variabel dan fokus penelitian agar tidak terjadi 

kesalapahaman dalam memahami penelitian sebagai berikut: 

Annangguru  adalah sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada 

seseorang yang menurut masyarakat orang tersebut memiliki keahlian khusus 

dalam bidang agama dan biasanya terdapat di pesantren tertentu. 

Dinamika Perubahan Sosial keagamaan yang dimaksud peneliti adalah 

perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat baik dari segi akhlak, prilaku, 

strata, akibat adanya annangguru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti dapat 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana kedudukan annangguru dalam masyarakat di kabupaten majene 

Sulawesi barat? 

2. Strategi apa yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika 

perubahan sosial di kabupaten majene Sulawesi barat? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terkait tentang topik yang sudah pernah dilakukan oleh para 

peneliti-peneliti  sebelumnya. Penelitian ini melakukan telaah pustaka untuk 

membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya 

penelitian juga akan memperjelas tempat penelitian dalam tinjauan pustaka 

penelitian-penelitian yang didapatkan peneliti yaitu: 

 Peneliti pertama oleh Robby darwis nasution jurusan ilmu pemerintahan 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah ponogoro 
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meneliti “ kyai sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian dalam masyarakat 

tradisional”. Penelitian ini menggunakan metode library research ( penelitian 

perpustakaan) dengan menggunakan analisis media cetak, media elektronik, serta 

buku ataupun jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan kyai sebagai tokoh sentral 

didalam masyarakat tradisional berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang selalu 

dipatuhi dan dipatuhi oleh penganut islam tradisisonal. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu Robby darwis nasution dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus penelitian terdahulu lebih 

mengarah kepada peran kyai sebagai agen perubahan didalam masyarakat 

tradisional sedangkan penilitian yang akan dilakukan oleh penulis bagaimana 

annangguru bisa bertahan dalam dinamika perubahan sosial keagamaan 

masyarakat modern di kabupaten majene Sulawesi Barat.
12

 

 Peneliti kedua oleh Moh. Lutfi khoirudin jurusan pendidikan islam 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negri UIN Malang “ Peran kyai dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam pada santri di pondok pesantren al-arifin 

denanyar-jombang” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian ini diperoleh temuan ; 1.sejarah singkat pondok pesantren al-arifin  

denanyar-jombang dan perkembangannya. (2). Pelaksanaan pengajaran atau 

pendidikan dinia di pesantren ini dilakukan selama dua kali dalam sehari kecuali 

hari jumat, yaitu setelah sholat magrib dan setelah sholat subuh yang dilakukan 

dengan penuh kedisiplinan dan keseriusan. (3). Peran kyai dalam meningkatkan 

                                                             
12

 Robby Darwis Nasution Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian Dalam 

Masyarakat Tradisional, h. 177. 

https://www.google.com/url?=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora

/article/ 

https://www.google.com/url?=t&source=web
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kualitas pendidikan islam di pesantren ternyata sangat penting dan signifikan 

karena dia adalah pemimpin petinggi dalam lembaga itu. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu Moh. Lutfi khoirudin dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus penelitian terdahulu lebih 

kepada untuk mengetahui dan menelaa pelaksanaan pendidikan islam di pondok 

pesantren al-arifin denanyar-jombang dan peran kyai dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan islam pada santri di pondok pesantren denanyar-jombang 

sedangkan penilitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya berfokus 

kepada pesantren tapi lebih meluas ke masyarakat dan bagaimana annangguru 

bisa bertahan dalam dinamika perubahan sosial keagamaan masyarakat moderen 

di kabupaten Majene Sulawesi Barat.
13

 

E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian yaitu 

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui kedudukan annangguru dalam masyarakat di Kabupaten 

Majene Sulawesi Barat  

b. Mengetahui strategi apa yang dilakukan annangguru dalam 

menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten 

Majene Sulawesi Barat 
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 Moh. Lutfi khoirudin, Peran Kyai Dalam Meningktkan Kualitas Pendidikan Islam 

Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Arifin Denanyar-jombang, Skripsi (Malang: Fak, Tarbiyah 

Universitas Islam Negri Uin Malang, 2008), h. 6. 
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2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan dengan tujuan di atas, maka kegunaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang annangguru dalam 

dinamika perubahan sosial keagamaan di Kabupaten Majene Sulawesi 

Barat 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil studi empiris tentang 

annangguru dalam dinamika perubahan sosial keagamaan di Kabupaten 

Majene Sulawesi Barat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Annangguru 

Annangguru  merupakan kata yang sudah cukup akrab di  Indonesia. 

Annangguru adalah sebutan bagi alim ulama Islam. Kata ini merujuk kepada figur-

figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-

ilmu agama Islam. Karena kemampuannya yang tidak diragukan lagi, dalam struktur 

masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa figure kyai memperoleh pengakuan akan 

posisi pentingnya di msyarakat.
1
 

 Annangguru adalah aktor utama dalam sejarah kehidupan umat. Annangguru 

hadir dalam setiap denyut kehidupan umat dalam berbagai aspek. Mereka 

melakonkan skenario kehidupan yang diwahyukan Allah swt. Sebagian skenario itu 

lakonnya telah dicontohkan pelaksanaannya dalam sejarah kehidupan Rasulullah 

Saw. Semua mata rantai yang menempatkan  annangguru sebagai ahli waris Nabi.
2

 Annangguru adalah seseorang yang mempunyai kharisma seperti yang 

dikatakan oleh Max Weber bahwa kharisma adalah kualitas tertentu seorang individu 

yang menyebapkan dirinya berbeda dengan orang lain dan diperlakukan seperti orang 

yang dikaruniai sifat adikodrati, adimanusiawi atau paling tidak kekuatan atau 

                                                             
1
Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik ( cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), h. 20. 
2
Muh. Natsir, Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam Pembinaan 

Umat: Persfektif Pemikiran Politik Islam (Cet. 1; Alauddin University Press, 2011), h. 75. 
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kualitas luar biasa, walaupun mereka tidak pernah menyatakan dirinya memiliki 

anugrah tersebut.
3
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kharisma 

berarti ia mempunyai perbuatan yang lebih luhur, memberi cinta dan belas kasih yang 

lebih besar dari mereka kira sebelumnya. Seperti yang telah ditunjukan oleh 

pemimpin spritual, di mana para pengikutnya menggantungkan penuh harapan  

kepadanya karena dipandang sebagai pemimpin spritual yang kharismatik yang 

mendapat anugerah sorgawi sehingga dapat anugrah sorgawi sehingga dapat 

memberikan pencerahan dalam hidupnya.
4
  

Menurut Zamakhsari Dhofier, Kyai adalah gelar yang diberikan oleh 

masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi 

pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya. 
5
 

Namun demikian, gelar Annangguru sebenarnya tidak hanya melekat kepada 

ahli agama, atau melekat terhadap pemangku pondok pesantren tetapi gelar 

annagguru di masyarakat Mandar Majene juga diberikan kepada orang yang ahli 

dalam hal supranatural dan memiliki ke ahlian khusus. 

Disetiap tempat, terutama di Sulawesi dan Kalimantan. Bagi orang Makassar, 

mereka menyebut dengan kata Anrongguru, orang Bugis dengan Anreguru, dan orang 

Kalimantan menyebutnya dengan Tuan Guru. Kata  Tuan Guru sama seperti 

                                                             
 

3
Musafir Pababbari, Islam dan Politik Lokal Studi Sosiologis Atas Tarekat Qadiriyah di 

Mandar (Cet. 1; Padat Daya, 2009), h. 60. 

 
4
 Musafir Pababbari, Islam dan Politik Lokal Studi Sosiologis Atas Tarekat Qadiriyah di 

Mandar, h. 60. 
5
Achmad Patoni, Peran Kiai pesantren Dalam Partai Politik, h. 21. 
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kalangan Muhammadiyah di Sulawesi yang juga menyebut ulama mereka dengan 

Tuan Guru.
6
 

Khusus di Mandar, mereka mengucapkan Annangguru. Annangguru bukan 

hanya sebutan bagi guru atau pengajar, terutama yang mengajar agama (ulama), 

tetapi juga kepada orang yang ahli. Kata ini merujuk kepada figur tertentu  yang 

memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam 

karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi dalam struktur msyarakat 

Mandar. Figur annangguru merupakan pengakuan akan posisi pentingnya seseorang 

dalam masyarakat. 

Gelar annangguru  sebenarnya tidak hanya melekat kepada ahli agama, atau 

kepada guru-guru tarekat dan pesantren, tetapi annangguru juga digunakan pada 

orang yang ahli pada ritual dan keahlian khusus. Annangguru di Mandar merujuk 

pada tiga gelar. Petama, annangguru sebagai sebutan bagi orang yang mempunyai 

profesi khusus, seperti annangguru lopi atau orang yang ahli membuat perahu. 

Kedua, gelar Annangguru ditujukan kepada ahli supranatural, yang mampu melihat 

hl-hal yang gaib. Ketiga , gelar Annangguru, diberikan pada orang yang menguasai 

kitab-kitab Klasik Islam atau kitab kuning.
7
 

Kata Annangguru juga menunjukan kepemilikan dalam bahasa Mandar. 

Annangguru berarti milik bersama masyarakat Mandar khususnya dan masyarakat 

                                                             
6
Zuhriah, Jejak Wali Nusantara: Kisah Kewalian Imam Lapeo di Masyarakat Mandar (Cet. 

1; Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013), h. 65. 
7
Zuhriah, Jejak Wali Nusantara: Kisah Kewalian Imam Lapeo di Masyarakat Mandar, h. 65-

67.  
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Sulawesi pada umumnya. Seperti halnya gelar untuk KH. Ambo Dalle seorang ulama 

besar di Sulawesi Selatan yang lebih dikenal dengan Anregurutta Ambo Dalle.
8
 

Peran Annangguru di Mandar Majene yaitu sebagai pimpinan pesantren, 

mengajar kitab kuning, muballigh, iman masjid, konsultan spiritual dan supranatural,  

guru agama, dan Pembina panti asuhan. 

Menurut Causal Role Theory. Teori ini beranggapan bahwa orang dalam hidup 

bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang 

lain. Dengan demikian, identitas seseorang adalah dibentuk dalam rangka memberi 

respons dari perlakuan dan harapan orang lain. Dengan kata lain, tindakan seseorang 

lahir sebagai produk dari bagaimana orang lain memperlakukan dirinya, sekaligus 

sebagai hasil dari keinginannya sendiri bagaimana supaya dapat diterima oleh orang 

lain. 

Teori peran ( Role Theory ) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai 

teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari 

dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.
9
 

Peran adalah  sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat 

diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar 

bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat.
10

 

                                                             
8
Zuhriah, Jejak Wali Nusantara: Kisah Kewalian Imam Lapeo di Masyarakat Mandar, h. 67. 

9
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Cet. 9; Jakarta Utara: PT Raja 

Grafindo Persada Jakarta, 2004), h. 215. 
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Peran adalah konsep sentral dari teori peran. Meskipun begitu, definisi peran 

adalah yang paling tidak jelas. Dalam literature ditemukan lebih dari seratus defenisi 

tentang peran. Menurut Biddle dan Thomas, kebanyakan defenisi itu menyatakan 

bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi prilaku-prilaku yang 

diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
11

 

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran 

dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

4. Kaitan antara orang dan perilaku 

 

  Adaptasi (adaptation) adalah sebuah sistem harus menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
12

 Manusia dalam situasi eksternal 

yang gawat maka ia akan melakukan suatu tindakan penyesuaian yang kaitannya 

dengan situasi gawat yang dihadapinya untuk mencegah terjadinya suatu hal yang 

nantinya tidak di inginkan oleh manusia itu sendiri. 

                                                                                                                                                                              
10

Sunyoto Usman, Sosiologi Sejarah Teori dan Metodologi (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 59-60. 
11

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, h. 224. 

 
12

George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi Modern (Cet, VI; Jakarta Kencana 

2010), h. 121. 
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  Adaptasi ialah proses yang menyebapkan organisme dapat menyesuaikan diri 

dengan baik kepada lingkungan yang ada, dan akibat dari proses itu, yaitu 

karakteristik organisme yang menyebapkan cocok dengan perangkat kondisi 

lingkungan dimana organisme itu pada umumnya terdapat.
13

 

B. Dinamika Perubahan Sosial 

Dinamika sosial merupakan hal-hal yang berubah dari suatu waktu ke-waktu 

yang lain, yang dibahas adalah dinamika sosial dari struktur yang berubah dari waktu 

ke-waktu. Dinamika sosial adalah daya gerak dari sejarah tersebut, yang pada tiap 

tahapan evolusi manusia mendorong kearah tercapainya keseimbangan baru yang 

tinggi dari satu masa generasi kemasa berikutnya.
14

 

Peruban sosial sebetulnya merupakan suatu realitas yang majemuk, bukan 

realitas tunggal yang diakibatkan oleh dinamika masyarakat tertentu. Perubahan 

sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya eskalasi perubahan 

alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. 

Teori siklus (Cyclical Theory). Teori ini menggambarkan bahwa perubahan 

sosial bagaikan roda yang sedang berputar, yang artinya perputaran zaman 

merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dicelak oleh siapapun dan tidak dapat 

                                                             
 

13
Willian A Haviland, Antropologi Edisi Keempat Jilid 1 (Jakarta: Erlangga), h. 57. 

14
Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi  Metodologi Kasus Indonesia (Cet. 

1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya Anggota IKAPI, 2002), h. 10. 
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dikendalikan oleh siapapun. Bangkit dan mundurnya sebuah peradaban bagian dari 

sifat alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.
15

 

Dengan demikian, perubahan sosial memiliki teba (scope) kejadian dari yang 

sederhana, misalnya dalam lingkungan keluarga, sampai pada kejadian yang paling 

lengkap mencakup tarikan kekuatan kelembagaan dalam masyarakat. Dari 

pengamatan secara kuat terhadap penggunaan konsep kebudayaan, maka perubahan 

sosial memliki tiga kelompok teori yang bersifat melingkar (cyclic theory): 

1. Perubahan teori yang didominasi oleh perkembangan material dalam setiap 

pandangannya tentang realitas (sensate culture); 

2. Kelompok teori yang didominasi oleh pandangannya tentang realitas (ideational 

culture); dan 

3. Kelompok teori yang didominasi perpaduan wawasan antara material dan 

nonmaterial dalam setiap pandangannya tentang realitas (idealistic culture).
16

 

Perubahan sosial dapat terjadi secara cepat atau pun lambat, tergantung 

kepada situasi lingkungan maupun faktot-faktor lain yang saling berkaitan. 

Perubahan adalah proses yang wajar, alamiah sehingga segala sesuatu yang ada 

didunia akan selalu berubah. Perubahan akan mencakup suatu sistem sosial, dalam 

bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat, perubahan dapat terjadi dengan 

                                                             
15

Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2011), h. 619. 
16

Ridwan Lubis, Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial 

(Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 98. 
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lambat, sedang atau keras tergantung situasi (fisik, buatan atau sosial) yang 

mempengaruhinya.
17

 

Perubahan masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi 

atau sebaliknya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa 

perubahan masyarakat, agaknya telah diantisipasi oleh al-Qur’an. Yang berperan 

besar dalam kehidupan masyarakat adalah manusia. Sudah jauh-jauh hari dinyatakan 

oleh al-Qur’an dan disetujui para filosof muslim bahwa yang membedakan manusia 

dengan makhluk yang lain adalah karena aklanya. Dalam banyak ayat al-Qur’an akal 

manusia dijunjung tinggi dengan akal manusia pula, ilmu pengetahuan dan teknologi 

maju dan berkembang.
18

 

Menurut Ravik Karsidi, perubahan sosial dapat terjadi pada berbagai tingkat  

kehidupan manusia. Ruang gerak perubahan itu pun juga berlapis-lapis, dimulai dari 

kelompok terkecil atau mulai dari `tingkat individu, keluarga, hingga tingkat dunia.
19

 

Hal senada disampaikan oleh Robert Lauwer. Dia menyatakan bahwa tingkat 

analisis perubahan sosial yang terkecil adalah individu, kemudian ditambah dengan 

tingkat interaksi, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban 

dan pada tingkat dunia (global). Perubahan sosial dapat dipelajari pada satu tingkat 

tertentu dengan menggunakan berbagai kawasan studi dan berbagai satuan analisis.
20
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Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi  Metodologi Kasus Indonesia, h. 

10-11. 
18

Zulfi Mubarak, Sosiologi Agama Tafsir Sosial Fenomena Multi Religius Kontenforer (Cet. 

1; Malang: UIN Malang Press, 2006), h. 19. 
19

Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Peajar, 2007), h. 76. 
20

Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam partai Politik, h. 76. 
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Ditinjau dari proses terjadinya, ada perubahan sosial yang direncanakan dan ada 

perubahan sosial yang tanpa direncanakan. Perubahan sosial yang  tanpa 

direncanakan adalah perubahan sosial yang timbul karena adanya dorongan yang 

muncul dari masyarakat itu sendiri dengan tanpa perumusan tujuan yang dicapai, 

penentuan sasaran perencanaan program kegiatan dan tanpa adanya wahana 

perubahan (change agent). Perubahan sosial terjadi dengan sendirinya sebagai akibat 

interaksi antar individu dalam sistem sosial, seperti perubahan sosial yang terjadi 

tanpa direncanakan yaitu terjadinya perubahan kebudayaan sebagai akibat interaksi 

antar individu, antar sistem sosial dalam suatu masyarakat tertentu.
21

 

Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang disengaja dan 

dipersiapkan dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan sasaran, 

merencanakan program kegiatan dan melaksanakan perubahan sosial tersebut. Pada 

umumnya perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dewasa ini adalah 

perubahan sosial yang direncanakan seperti untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga, maka direncanakan tata cara kehidupan dengan wawasan kehidupan 

keluarga kecil sehingga mencapai kondisi masyarakat adil makmur secara lahir 

batin.
22

 

Menurut  Roy Bhaskar, perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar 

(naturaly), gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau 
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Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik, h. 76-77. 
22

Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik, h. 77. 
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revolusioner. Proses perubahan sosial meliputi proses Refroduction dan proses 

Transcormation.
23

 

Proses Refroduction adalah proses mengulang-ulang  menghasilkan kembali 

segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. 

Refroduction berkaitan dengan masa lampau prilaku masyarakat, yang berhubungan 

dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Proses Transformation, adalah 

suatu proses penciptaan hal yang baru (something new) yang dihasilkan oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi (tools and technologies), yang berubah adalah aspek 

budaya yang sipatnya material sedangkan sifatnya norma dan nilai sulit sekali 

diadakan perubahan (bahkan ada kecenderungan untuk dipertahankan).
24

 

Menurut Karl Marx, perubahan sosial ada pada kondisi historis yang melekat 

pada prilaku manusia secara luas. Tepatnya sejarah kehidupan material manusia. 

Karena pada hakikatnya perbahan sosial dapat diterangkan dari sejumlah hubungan 

sosial yang berasal dari pemikiran modal atau material.
25

  

Perubahan sosial secara lambat (evolusi) peruban sosial dapat dikatakan terjadi 

secara lambat hanya apabila dilihat dari waktunya. Biasanya waktu perubahan ini 

terjadi secara lambat, memerlukan rentetan perubahan kecil secara lamban yang 

ditunjukkan oleh sikap dan prilaku masyarakat yang menyesuaikan dirinya dengan 

                                                             
23

Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi  Metodologi Kasus Indonesia, h. 

20. 
24

Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi  Metodologi Kasus Indonesia, h. 

20-22. 
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Agus Salim, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi  Metodologi Kasus Indonesia, h. 
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adanya pergeseran sosial sesuai dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru 

dan sejalan dengan adanya proses pertumbuhan ini.
26

 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terjadi dalam beberapa bentuk 

yaitu: 

1. Perubahan lambat dan perubahan cepat  

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. 

Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak 

tertentu.
27

 

2. Perubahan kecil dan perubahan  besar 

Agak sulit untuk merumuskan masing-masing pengertian tersebut di atas, 

karena batas-batas pemberdayaan sangat relative. Sebagai pegangan dapatlah 

dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjdi 

pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh lansung atau berarti 

bagi masyarakat.
28

 

 Faktor-faktor yang menjadi penyebap terjadinya perubahan sosial.
29
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Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahannya, h. 613. 
27

Soerjono Soekanto Sosiologi suatu Pengantar (Cet. 33; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
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a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebapkan 

sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi 

pada masyarakat lain yang mungkin akan  dapat memperkaya kebudayaan sendiri. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini mungkin disebapkan hidup 

masyarakat tersebut terasing dan tertutup atau mungkin karena lama dijajah oleh 

masyarakat lain. 

c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan 

tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat 

diubah, menghambat jalannya proses perubahan tersebut akan menjadi lebih parah 

apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif. 

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested 

interest. Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan pasti akan 

ada sekelompok orang yang menikmati kedudukan perubahan-perubahan. 

C. Sosial Keagamaan 

Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis baik yang 

menyangkut hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau 

kelompok dan kelompok lain. Interaksi terjadi apabila memenuhi dua syarat yaitu 

adanya kontak dan komunikasi. Hubungan sosial ialah hubungan yang terwujud 

antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok 

sebagai akibat dari hasil interaksi antar sesama mereka, dalam kajian sosiologi agama 

diartikan sebagai gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang 
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ada di dunia ini, tanpa terkecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan 

sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Agama juga bisa dilihat 

sebagai unsur dari kebudayaan suatau masyarakat disamping unsur-unsur lainnya. 

Interaksi merupakan hubungan antara manusia yang sifat dari hubungan tersebut 

adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis.
30

 

Prilaku sosial yang merujuk pada ajaran agama yang ditopang oleh sistem ritual 

dan tujuan ideal dalam beragama, sesungguhnya dimanifestasikan ke dalam bentuk 

perilaku institusional. Karenanya, sifat dan karasteriktik perilaku ini lebih bergantung 

pada fakta sosial institusional dari pada sumber ajaran agama itu sendiri. Lain  pihak, 

perilaku institusional dalam kehidupan sosial keagamaan memasung dinamika 

intelektual dan dinamika kultural setiap individu yang merupakan potensi eksternal 

dalam institusi bersangkutan. 

Organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, misalnya Nahdatul ulama (NU), 

persatuan Islam (persis), dan muhammadiyah adalah institusi agama yang memiliki 

ciri khas tradisi masing-masing. Perbedaan perilaku sosial itu diduga karena 

perbedaan paradigma, baik dalam pemahaman keagamaan, sistem organisasi, maupun 

pola, kepemimpinannya. Pendekatan dalam memahami teks-teks ajaran agama diduga 

dapat memciptakan perilaku agama yang berlainan. Bahkan karena berbeda 
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Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahannya, h. 62. 



25 
 

 

menerjemahkan satu kata dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci agama Islam 

dapat melahirkan perbedaan perilaku ritual tertentu.
31

 

Agama telah diyakini memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan, motivasi, 

dan mengarahkan kognisi, efeksi dan perilaku manusia. Dalam hubungan 

interpersonal, Agama dapat menjadi bahan referensi dalam mempersepsi orang lain. 

Agama  sebagai identitas sosial dapat berfungsi sebagai perekat sosial ketika identitas 

keagamaan tersebut dipersepsi sama. Namun demikian, efek sebaliknya juga dapat 

dengan mudah dirasakan saat seseorang berinteraksi dengan orang lain yang berbeda 

secara identitas keagamaan. Fenomena didasarkan pada kondisi psikologis sosial “in-

group out-group” seseorang ketika menjadikan identitas agama sebagai satu-satunya 

referensi dalam mempresepsi orang lain.
32

 

Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam menyatukan presepsi 

kehidupan masyarakat tentang semua harapan hidup. Sebagai salah satu arah 

kehidupan sosial yang proses pemulaannya lebih sistematis dan mendarah daging. 

Dalam pemulaan, perilaku sosisal agama memasuki hati nurani manusia sehingga 

akal pikiran utama mencari makna hidup belum sempurna apabila subtansi ajaran 

agama tidak dijadikan rujukan terpenting secara epistimologis ataupun aksiologis.
33
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Durkheim menyatakan bahwa fungsi sosial agama adalah mendukung dan 

melestarikan masyarakat yang sudah ada. Agama menurut mereka, bersifat 

fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial.
34

 

Adapun agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan 

dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada didunia ini, tanpa kecuali. Ia merupakan 

salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatau 

masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat 

di samping unsur-unsur yang lain, seperti kesenian, Bahasa, sistem mata pencarian, 

sistem peralatan, dan sistem organisasi sosial.
35

 

Berkaitan dengan perubahan sosial, salah satu objek kajian sosiologi agama 

yaitu hendak melihat bekerjanya agama dalam kehidupan sosial, termasuk melihat 

fungsi agama dalam ikut serta menciptakan perubahan sosial. Semakin kuat 

komitmen seseorang terhadap agamanya, maka akan semakin kuat pula terjadinya 

perubahan didalam dirinya. Pada bentuk persaudaraan yang dihasilkan agama, maka 

dengan sendirinya perubahan itu menjadi gejala yang kuat pada setiap warga 

masyarakat. Bahkan perubahan itu dapat berkembang menjadi suatu ideologi. Hal ini 

disebapkan karena setiap agamawan menginginkan terjadinya perubahan yang 

signifikan dalam lingkungan kehidupannya. Inilah antara lain yang menjadi dasar 

                                                             
34

Betty R. Scharf Kajian Sosiologi Agama (Cet. 1; Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1995), h. 

93. 
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 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama , h. 14. 
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pembentukan pribadi setiap muslim, yaitu “ manusia yang baik adalah yang paling 

memberi mamfaat bagi manusia lainnya” (khair al-nas man anfa uhum li al-nas).
36

 

Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legistimasi yang paling 

efektif. Agama merupakan  tentang  simbolik yang memberi makna pada kehidupan 

manusia serta memberikan penjelasan yang paling sempurna dan komprehensif 

tentang seluruh realitas imanental dan transcendental. Agama merupakan naungan 

sakral yang melindungi manusia dari keputusasaan, kekacauan, dan situasi tanpa 

makna. Agama merupakan tumpuan dan harapan sosial yang dapat dijadikan problem 

solving terhadap berbagai situasi yang disebapkan oleh manusia sendiri.
37

 

 Fungsi agama dalam pandangan Thomas F. O’dea berfngsi sebagai berikut: 

1. Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu di luar jangkauan manusia dengan 

melibatkan takdir dan kesejahtreaan, menyediakan motivasi positif bagi 

pemeluknya, serta sebagai pelipur lara dan rekonsialisasi. Agama memberikan 

semangat dan dukungan moral pada saat manusia berada dalam ketegangan dan 

ketidakpastian,  kekecewaan, dan frustasi. Agama juga sebagai kebutuhan 

rekonsiliasi dengan masyarakat jika diasingkan dari tujuan dan norma-normanya. 

Agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu dalam 

menghadapi unsur-unsur kondisi manusia. 

                                                             
36

H.M. Ridwan Lubis Sosilogi Agama Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi 

Sosial, h. 99 
37

Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Agama Tentang Perilaku Institusional Dalam Beragama 

Anggota Persis dan Nahdatul Ulama, h. 3. 
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2. Agama menawarkan hubungan trans cendental melalui pemujaan dari upacara 

ritual. Oleh karena itu, agama dapat memberikan dasar emosional bagi rasa aman 

dan percaya diri dalam menghilangkan kehawatiran hidup sekarang ini manusia 

dan masa depan. Agama membantu meringankan hidup yang serba 

memperhatinkan. Agama menyediakan saran dan kerangka acuan dalam 

menyelesaikan masalah sosial dari berbagai sudut pandang. 

3. Agama memberikan dan mengsakralkan norma-norma serta nilai-nilai masyarakat 

yang telah terbentuk, mempertahankan dominasi tujuan kelompok di atas 

keinginan individu dengan demikian, agama memperkuat legitimasi pembagian 

fungsi, fasilitas, dan pahala yang merupakan ciri khas suatu masyarakat. 

4. Agama melakukan fungsi kritik atas berbagai nilai masa lalu yang bersifat 

normatif. Fungsi risalah agama dapat bertentangan nilai-nilai yang telah ada. 

Kerisalahannya dipandang sebagai ancaman bagi norma sosial yang telah ada dan 

telah mapan. Dalam agama terdapat fungsi dekonstruksi, kemudian 

merekonstruksi dengan sistem nilai yang baru meskipun melalui perjalanan 

sosialisasi yang lama. 

5. Agama melakukan fungsi identitas. Melalui nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran 

agama yang diyakini suci oleh pemeluknya. Secara individual, agama 

mengembangkan aspek penting memahami diri dan batasan diri. Agama memberi 

individu rasa identitas pada masa lampau yang akan teridentifikasi pada masa yang 
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akan datang. adalah catatan sejarah yang akan dibicarakan pada masa yang akan 

datang diluar masa dunia. 

6. Agama melaksanakan fungsi pendewasaan. Setiap usia manusia diperhitungkan 

diantara pahala dan sanksi hidup. Ajaran dalam agama menuntun manusia demi 

terdewasakannya fungsi usia menuju kebahagian hidup yang hakiki. Salah satu 

cara penting untuk membentuk identitas diri adalah meyakini  agama transendental 

dan imanen. Ikatan emosional antar penganut yang sama dalam agama adalah 

identitas yang paling berharga dalam memberikan simbol-simbol kebersamaan, 

dan kepentingan dalam memcapai tujuan hidup sesuai dengan agamanya.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Adapun rangkaian jenis penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitan kontekstual 

yang menjadikan manusia sebagai informan yang disesuaikan dengan kondisi 

yang wajar dengan kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumya 

bersifat kualitatif.
1
 Metode kualitatif ini merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskripsi perilaku, kata-kata tertulis atau lisan yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan 

fenomena dengan melakukan pengamatan melaui pengumpulan data.
2
 

Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data 

secara kualitatif, yaitu:
3
  

a. Data penelitian diklasisfikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian. 

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan. 

c. Data yang sudah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam pengambilang keputusan.

                                                             
1
Lexy.j.Moleng, Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h.3. 

2
Rahmat Kriantono, Tehnik Praktik Riset Komunikasi dengan Kata Pengantar Oleh 

Burhan Bungin (Ed 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 56-57.  
3
Juhansyah, Strategi Dakwah Dalam Meningkatkan Kualitas Muballigh Pada Lembaga 

Dakwah Jamiatul Khair di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, “Skripsi” (Makassar: Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 43. 
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2.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penilitian adalah letak atau tempat dimana penelitian akan 

dilakukan untuk memperoleh data dan imformasi yang diperlukan dan 

berkaitan dengan penelitian. Lokasi peneitian ini berada di Kabupaten 

Majene Sulawesi Barat.  

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan penelitian digunakan yaitu pendekatan sosiologis merupakan 

suatu cara atau metode yang dilakukan untuk mengaitkan sosiologi guna 

menganalisa dan mengungkap kata-kata terhadap sesuatu yang diteliti. 

Menurut Peter L Berger, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai 

hubungan masyarakat dan individu. Sosiologi ini sebagai ilmu empiris 

yang  didasarkan pada pengamatan, semua yang berhubungan dengan 

panca indra dan penalaran manusia yang dialaminya dalam kehidupan 

sosial.
4
  

2. Pendekatan teologis yaitu penulis dalam penulisan ini berpedoman atau 

mengambil dasar dari Al-qur’an dan Hadis Nabi Saw. Terutama mengenai 

pandangan islam dalam  annangguru dalam dinamika perubahan sosial 

keagamaan  di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

C. Sumber Data 

Pengertian sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data 

yang diperoleh.
5
 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari ungkapan 

                                                             
4
M. Nippi Tambe dan Abdul Hakim Landoho, Pengantar Sosiologi Suatu Pendekatan 

Praktis (Cet. 1; Makassar: B adan Penerbit Uiversitas Negeri Makassar, 2010), h. 9-10. 
5
Suharsimi Arikunto Prosedur, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 172.  
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narasumber ketika wawancara, buku dan dokumentasi berupa foto. Dalam 

penelitian ini data yag diperoleh dari dua jenis yakni sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian yang dilakukan 

2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung dapat dari subjek melainkan 

diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari kajian-

kajian teori, dokumen-dokumen, kepustakaan dan karya tulis ilmiah yang 

mempunyai relevansi atau yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam   

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
6
 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis  terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi salah satu pengumpulan data yang sesai 

dengan tujuan penelitian. Observasi bertujuan menyajikan gambaran suatu 

kondisi annangguru di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

                                                             
6
Juhansyah, Strategi Dakwah Dalam Meningkatkan Kualitas Muballigh Pada Lembaga Dakwah 

Jamiatul Khair di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, “Skripsi” (Makassar: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 46. 
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2. Wawancara  

Wawancara Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

lansung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancarai di 

sebut interviewee, yang akan diwawancarai adalah annangguru yang ada di 

Kabupaten Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan data dengan dokumentasi adalah 

teknik pengambilan data melalui dokumen-dokumen seperti kamera. 

Keuntungan dalam menggunakan teknik dokumentasi lebih mudah, waktu dan 

tenaga lebih efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika peneliti sudah berada pada tahap pengumpulan imformasi dilapangan.  Tiga 

media yang digunakan peneliti dalam instrument penelitian yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.
7
 

F. Informan  

1. Annangguru. 

2. Tokoh masyarakat 

a) Tokoh agama. 

b) Tokoh pemuda. 

c) Budayawan  

3. Pegawai negeri sifil (PNS) 

4. Masyarakat  

                                                             
7
Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan 

Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), h.306. 
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G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik pengelolahan data dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk 

laporan. Menurut Bogdan dan Biklen analisisis data adalah proses pencarian dan 

penyusunan dalam melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan yang bermakna serta 

menyampaikan kepada orang lain, adapun cara dalam menganalisis data yaitu.
8
 

1. Reduksi  Data, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian, kemudian dicari temanya, agar mempermudah peneliti 

untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan kembali 

2. Display Data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

3. Pengambilan keputusan dan verifikasi, kegiatan ini bermaksud untuk 

mencari hubungan, persamaan atau perbedaan, dari data yang diperolehnya 

mencoba untuk menarik kesimpulan dengan jelas dan mendukung.  

                                                             
8
 Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. 2; Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2009), h. 84-85. 
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BAB IV 

    HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Geografis Kabupaten Majene 

 Pada bagian ini akan ditinjau berbagai aspek yang menyangkut gambaran 

umum wilayah Kabupaten Majene, yang meliputi; aspek fisik dasar wilayah, kondisi 

ekonomi wilayah, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, aspek 

historis, publik opini, kondisi sarana dan prasarana wilayah, serta sistem transportasi 

darat. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui survey lapangan, maupun 

melalui instansi-instansi yang terkait, sehingga data dapat dijabarkan sebagaimana 

pada pembahasan berikut;
1
 

1. Kodisi Fisik Dasar 

Berdasarkan bentuk wilayah kabupaten sebagai wilayah daratan yang 

memanjang dari selatan ke utara, tentunya akan berimplikasi  terhadap  kebijakan dan 

program pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan pembangunan harus dapat 

diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-pusat 

pengembangan. Tinjauan terhadap karakteristik  wilayah,  merupakan  langkah  awal 

dalam melakukan suatu perencanaan, dimana data mengenai aspek fisik dasar 

                                                             
 1

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018 
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Kabupaten Majene terdiri atas; letak geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, geologi, 

topografi dan kelerengan, iklim dan curah hujan, serta penggunaan Lahan.
2
 

2. Gambarang Bio Fisik Wilayah 

Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara 200 38’ 45” – 300 38’ 15” 

Lintang Selatan dan antara 1180 45’ 00” - 1190 4’ 45” Bujur Timur. Kabupaten 

Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi 

Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat 

memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi 

Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km.
3
 

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km2 atau 5,6% dari luas 

Propinsi Sulawesi Barat 16.990,77 Km². Berdasarkan Perda Bupati  Majene  No.7 

Tahun 2010 dan No.8 Tahun 2010, tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemekaran 

Desa/Kelurahan, maka sejak tahun 2011 Kabupaten Majene mengalami pemekaran 

wilayah dari 40 desa /kelurahan menjadi 82 desa/kelurahan. Sehingga secara 

administrative Kabupaten  Majene  terdiri  dari  8  kecamatan, 82  

desa/kelurahan dan 361 SLS (SatuanLingkunganSetempat) yang terbagi dalam 257 

dusun dan 104 lingkungan.
4
 

Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Banggae, 

Kecamatan  Banggae   Timur,   Kecamatan   Pamboang,   Kecamatan   Sendana, 

Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018 
 3

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018 
 4

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018 
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dan Kecamatan Ulumanda. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat 

berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene 

secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :
5
 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding 

dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian 

Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km2 atau 19,81%, sedangkan 

wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banggae dan 

Banggae Timur, dengan  luas  wilayah  masing-masing  adalah  Kecamatan  Banggae 

25,15 km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur 3,17% dari luas total wilayah 

Kabupaten Majene. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kabupaten 

Majene terhadap wilayah Provinsi Sulawesi Barat serta gambaran administratif 

Kabupaten Majene dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 Peta Orientasi Kabupaten 

Majene dan Peta Administrasi Kabupaten Majene. 

3. Topografi Dan Kemiringan Lereng 

 Kabupaten Majene dibangun oleh wilayah yang topografinya bervariasi dari 

datar sampai berbukit dan bergunung, dengan kemiringan lereng kurang dari 3 % 

sampai lebih dari 100 %. Hamparan daerah dengan topografi datar ditemukan di 
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sepanjang wilayah paralel dengan garis pantai kabupaten ini. Hamparan wilayah datar 

terutama ditemukan mulai dari pantai barat Kecamatan Sendana menuju ke selatan 

sampai ke Kecamatan Banggae  dan  Banggae  Timur  yang  merupakan. 

(Ibukota Kabupaten). Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene dengan 

kondisi topografi berbukit dan bergunung yang hampir merata di semua kecamatan di 

Kabupaten Majene Sulawesi Barat. 

4. Geologo Dan Jenis Tanah 

Bentang  alam wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah datar, 

bergelombang,  berbukit   sampai   bergunung  yang   tersebar  di  semua  wilayah 

kecamatan di Kabupaten Majene. Secara umum jenis tanah yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Majene adalah Alluvial, Mediteran, Latosol, Gromosol, Poksolik Merah, 

dan Laterik yang tersebar di semua kecamatan. Kondisi geologi regional wilayah 

Kabupaten Majene sangat spesifi karena merupakan pertemuan dua gugusan benua 

yaitu Benua Asia dan Australia. Karakteristik geologis wilayah perencanaan 

merupakan satu kesatuan dengan kondisi geologis wilayah Majene
6
 

5. Pola Penggunaan Lahan 

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Majene pada tahun 2011, terdiri dari 

lahan sawah yang meliputi irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa dan 

tadah hujan. Untuk lahan kering meliputi prkarangan, tegal/kebun, ladang/ huma, 

padang rumput, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, dan lain-lain. Sedangkan 

lahan lainnya meliputi tambak dan kolam/empang/tebat. Dari tabel di bawah dapat di 

                                                             
 6

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018 



38 

 

lihat bahwa luas penggunaan lahan Kabupaten Majene pada tahun 2010 yaitu 93.070 

Ha yang terbagi kedalam 3 (tiga) jenis penggunaan lahan yaitu lahan sawah, lahan 

kering dan lahan lainnya. 

Untuk lahan sawah, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu tadah hujan yang 

mencapai angka 525 Ha dengan tingkat persentase 60,98 % sedangkan untuk yang 

terendah yaitu irigasi desa yang mencapai 68 Ha dengan tingkat persentase 7,90 %. 

Untuk lahan kering, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu hutan negara yang 

mencapai angka  46.466 Ha  dengan   tingkat   persentase   50,05 %,   sedangkan 

untuk yang terendah yaitu pekarangan yang mencapai 984 Ha dengan tingkat 

persentase 1,06 %. Untuk lahan lainnya hanya terdapat 2 (dua) jenis penggunaan, 

jenis penggunaan lahan terbesar yaitu kolam/empang/tebal yang mencapai angka 228 

Ha dengan tingkat persentase 96,61 %  sedangkan untuk yang terendah yaitu tambak 

yang mencapai 8 Ha dengan tingkat persentase 3,39 %. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel 4.4 dan Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene.
7
 

6. Kondisi Sosial Ekonomi 

a. Kondisi Sosial Ekonomi 

Pada dasarnya jumlah Penduduk tidak terlepas dari 3 ( tiga ) faktor utama 

yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perkembangan jumlah Penduduk terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari jumlah penduduk di 

Kabupaten Majene pada tahun 2007 sebesar 138.714 jiwa dan pada tahun 2008 

sebesar 148 647 jiwa. Sehingga pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Majene 
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mengalami peningkatan menjadi 153.869 jiwa yang terbagi kedalam jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 75.020 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 78.829 jiwa 

dengan rasio jenis kelamin 95,14. 

b. Mata Pencarian Penduduk 

 Mata pencaharian penduduk Kabupaten Majene bervariasi dari sektor 

pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, perikanan, perburuan, 

jasa, serta di sektor lainnya dimana penduduk bekerja dirinci menurut lapangan usaha 

dengan penduduk umur 15 tahun ke atas. Sektor yang paling besar menyerap tenaga 

kerja adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan sektor perikanan dengan 

jumlah penduduk sebanyak 42,26 %, sedangkan untuk sektor jasa 

masyarakat/comunity, social and personal services sebanyak 17,11 %. Sektor jasa 

lainnya yang meliputi pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, 

angkutan, pergudangan dan komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah 

dan jasa perusahaan sebanyak 15,10 %. Untuk sektor perdagangan besar, eceran, 

rumah makan dan hotel sebanyak 14,78 % serta sektor industri pengolahan hanya 

mencapai 7,75 % penduduk yang bekerja.
8
 

c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk ditentukan oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang 

menempati wilayah tersebut. Pada akhir tahun 2007 berdasarkan hasil rekapitulasi 

data jumlah penduduk Kabupaten Majene tercatat sebanyak 138.714 jiwa dengan 

tingkat kepadatan penduduk sebanyak 146 jiwa per kilometer. Sedangkan pada akhir 
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tahun 2011 angka tersebut telah berubah menjadi 153.869 jiwa, yang terdiri dari 

75.020 jiwa penduduk kaki-lalki dan 78.829 jiwa penduduk perempuan dengan 

tingkat kepadatan penduduk mencapai 162 jiwa per kilometer. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5 mengenai luas wilayah dan kepadatan penduduk di 

Kabupaten Majene tahun 2011.
9
 

7. Sarana Pendidikan 

 Sarana pendidikan merupakan fasilitas-fasilitas yang pergunakan khusus 

untuk kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten 

Majene terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Dengan demikian secara keseluruhan 

banyaknya fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta, dimana didominasi oleh 

fasilitas Sekolah Dasar. Selain itu, banyaknya fasilitas pendidikan dirinci menurut 

wilayah kecamatan, dimana Dari  data  sarana  pendidikan  tahun  

2012 dimana fasilitas pendidikan paling banyak terdapat  di Kecamatan Banggae 

Timur dan Kecamatan Pamboang, sedangkan jumlah fasilitas pendidikan yang paling 

sedikit adalah di Kecamatan Tubo Sendana.  Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa kegiatan pendidikan di Kabupaten  Majene  sudah  berkembang  dimana 

terdapat perguruan tinggi Universitas Sulawesi Barat yang merupakan arahan untuk 

perguruan tinggi negeri di Provinsi Sulawesi Barat. 
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8. Sarana Kesehatan 

 Sarana kesehatan merupakan salah satu fasilitas penunjang khususnya pada 

bidang  kesehatan.  Untuk  sarana  kesehatan  di  Kabupaten  Majene  pada tahun 

2012, terdiri dari beberapa fasilitas yang tersebar di tiap kecamatan, seperti Rumah 

sakit umum, puskesmas, Pustu, Klinik, Dokter Praktek, Posyandu dan Unit 

Puskesmas Keliling. Berdasarkan data tahun 2012, kecamatan yang memiliki fasilitas 

kesehatan terbanyak yaitu pada Kecamatan Pamboang. Sedangkan di kecamatan  

yang memiliki paling sedikit fasilitas kesehatannya yaitu pada Kecamatan 

Tammerodo. Secara keseluruhan banyknya fasilitas kesehatan di Kabupaten Majene 

didominasi oleh fasilitas Posyandu dan Puskesmas Keliling baik berkendaraan roda 

dua maupun roda empat. 

9. Sarana peribadatan 

 Sarana peribadatan yang berada di Kabupaten Majene akan  dirinci  

berdasarkan kecamatan pada tahun 2012 yaitu terdiri dari Mesjid, Langgar, 

Mushollah dan gereja. Dari data menunjukkan bahwa, diketahui bahwa jumlah sarana 

peribadatan untuk penduduk muslim lebih banyak di bandingkan dengan non muslim. 

Ini dikarenakan karena jumlah penduduk muslim lebih mendominasi dari pada 

penduduk yang non  
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muslim. Secara keseluruhan banyaknya fasilitas peribadatan adalah 347 unit dengan 

rincian Masjid 246 unit, Langgar 54 unit, Mushollah 28 unit serta gereja 1 unit yang 

berada di Kecamatan
10

 

B. Gambaran Umum Georafis Kec. Banggae Timur  

1. Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Banggae Timur terletak di antara 3ᵒ 32’ 32” Lintang Selatan dan 

diantara 118 58 28 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Banggae Timur, adalah 

seluas 30,04 km2.
11

 

Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Banggae Timur berbatasan 

lansung dengan dengan Kecamatan Banggae di seblah utara dan Kabupaten Polewali 
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Mandar di seblah timur, batas seblah selatan dan barat masing-masing Teluk Majene 

dan Selak Makassar.
12

 

Kecamatan Banggae Timur terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Labuang, Labuang 

Utara, Baurung, Lembang, Tande, Tande Timur, Baruga, Baruga Dhua serta  satu 

Desa yaitu Buttu Baruga.
13

  

  Jarak antara Ibukota Kecamatan ke Desa/Kelurahan :  

a. Labuang Utara - Labuang : 0,26 km. 

b. Labuang Utara - Baurung : 2,14 km. 

c. Labuang Utara - Lembang : 2,7km. 

d. Labuang Utara - Tande : 4,82  km. 

e. Labuang Utara - Tande Timur : 3,65 km. 

f. Labuang Utara - Baruga : 6,28 km. 

g. Labuang Utara - Baruga Dhua : 7,69 km. 

h. Labuang Utara – Buttu Baruga : 1,34 km 

Kelurahan adalah  pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawa 

Kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah. Kelurahan merupakan unit pemerintahan 

terkecil setingkat Desa yang memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbata 
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Tabel 1. 

Dusun/Lingkungan di Kecamatan Banggae Timur, 2017. 

Desa/Kelurahan Lingkungan Dusun 

Labuang 6 - 

Labuang Utara 6 - 

Baurung 6 - 

Lembang 4 - 

Tande 5 - 

Tande Timur 4 - 

Baruga 4 - 

Baruga Dhua 4 - 

Buttu Baruga - 4 

Jumlah/total 

2017 39 4 

2016 39 4 

2015 39 4 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2018. 

Tabel 1 bahwa secara administratif Kecamatan Banggae Timur terdiri dari 8 

Kelurahan, dan 1 Desa sedang jumlah satuan Lingkungan setempat sebanyak 43 yang 

terdiri darib39 Lingkungan dan 4 Dusun. 

2. Kondis Demografi Kecamatan Banggae Timur 

Kondis Demografis Kecamatan Banggae Timur merupakan gambaran 

mengenai keadaan Kecamatan Banggae Timur berdasarkan komposisi penduduk 

yang meliputi ukuran, maupun distribusi penduduk yang mendiami wilayah tersebut, 
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yaitu dengan menggunakan data yang berasal dari badan pusat statistik Kecamatan 

Banggae Timur.
14

 

a) Penduduk dan sex rasio 

  Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk perkilometer. 

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk 

perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu biasanya dinyatakan dengan 

banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
15

 

Tabel 2 

 penduduk menurut Desa/Kelurahan, jenis kelamin dan rasio jenis 

kelamin di Kecamatan Banggae Timur, 2017 

Desa/Kelurahan 
Jenis Kelamin Rasio Jenis 

Kelamin Laki-laki Permpuan Jumlah 

Labuang 2909 3225 6134 90,20 

Labuang uatara 3318 3535 6853 93,86 

Baurung 2471 2470 4941 100,04 

Lembang 2760 2867 5627 96,27 

Tande 772 926 1698 83,37 

Baruga 1051 1141 2192 92,11 

Baruga Dhua 858 886 1744 96,84 

Buttu Baruga 311 350 661 88,86 

Jumlah/Total 

2017 15381 16538 31919 93,00 

2016 15125 16259 31384 93,03 

2015 14879 16007 30886 92,95 
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Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2018. 

  Tabel 2 bahwa Penduduk Kecamatan Banggae Timur berdasarkan proyeksi 

penduduk tahun 2017 sebanyak 31.919 jiwa yang terdiri atas 15.381 jiwa penduduk 

laki-laki dan 16.538 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi 

jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kecamatan Banggae Timur mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,7 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan 

penduduk laki-laki sebesar 1,69 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,71 

persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-

laki terhadap penduduk perempuan sebesar 93,00.
16

 

b) Tingkat pendidikan  

 Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan 

fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam mengingkatkan mutu pendidikan. 

Tabel 3 

Prasarana Pendidikan di Kecamatan Banggae Timur 

 

No PRASARANA PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SD 24 

2 SMP 7 

3 SMA 3 

JUMLAH 34 

       Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2018. 
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c) Keadaan ekonomi 

Kecamatan Banggae Timur Hanya memiliki industri sekala kecil namun 

jumlahnya cukup banyak yaitu sebanyak 208 unit usaha. Industri paling banyak 

berada di kelurahan Baurung yaitu berjumlah 80 unit usaha , selanjutnya paling 

banyak terdapat di Kelurahan Labuang berjumlah 51 dan Labuang Utara yang 

masing-masing berjumlah 27 unit usaha, sedang desa Buttu Baruga dan Tande 

merupakan Desa yang tidak memiliki usaha industri sama sekali. kegiatan ekonomi 

yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau 

dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang 

kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat 

kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan  ini adalah  jasa   industri  dan  

pekerjaan perakitan.
17

 

Tegal atau kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang 

ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dari halaman rumah serta 

penggunaan tidak berpindah-pindah.
18
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Tabel 4 

Luas Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan 

Kecamatan Banggae Timur, 2016 

Jenis Komoditi 
Luas Areal 

Produksi Produktifitas Petani 
TBM TM TT/TR 

Kelapa Dalam 250,0 910,0 83,0 880,0 967,0 1 105 

Kelapa Hybrida - 50,0 40,0 17,0 340,0 130 

Kopi Robusta 3,0 7,0 3,0 2,5 357,1 43 

Kakao 55,0 266,0 77,0 150,0 563,9 700 

Jambu Mete - 5,0 7,0 0,8 150,0 100 

Kemiri 7,0 9,0 10,0 2,5 277,8 90 

Kapuk - 5,0 2,0 0,8 15,0 23 

Aren 2,0 2,5 1,5 0,8 300,0 9 

Sagu 2,5 6,0 3,5 2,0 333,3 26 

Jumlah/total 319,5 1 260,5 1056,4 1056,4 3304,1 2226 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2018. 

Tabel 4 bahwa produk unggulan tanaman perkebunan Kecamatan Banggae 

Timur adalah kelapa dan kakao pada tahun 2016, produksi kelapa sekitar 880 ton dan 

kakao 150 ton. 

Rumah tangga perikanan tangkap adalah rumah tangga yang melakukan 

kegiatan penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan 

sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
19
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Table 5 

Produksi Ikan Laut  Menurut Jenisnya di Kecamatan Banggae Timur, 2017 

(Ton) 

Jenis Komoditi Produksi 

Ikan Tuna 32,1 

Ikan Cakalang 35,6 

Ikan Tongkol 24,4 

Ikan Karang 4,9 

Ikan Layang 15,6 

Ikan Campuran 31,9 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2018. 

Tabel 5 bahwa sektor perikanan di Kecamatan Banggae Timur Pada Tahun 

2017 mampu menghasilkan 144,5 ton dari perikanan laut. Ikan dengan produksi 

terbanyak adalah ikan cakalang sebanyak 35,6 ton. 

Tabel 6 

Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Kecamatan Banggae Timur, 2017 

Jenis Ternak 2015 2016 2017 

Sapi 1 216 1 231 1 257 

Kerbau 39 43 44 

Kuda 36 32 31 

Kambing 12 214 12 516 12 695 

Ayam ras 7 247 6 581 6 732 

Itik 1 653 1 838 1 893 

Ayam buras 13398 13 420 13 728 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2018 

Tabel 6 bahwa populasi besar yang banyak di Kecamatan Banggae Timur 

adalah Kambing sebanyak 12.695 ekor dan sapi potong sebanyak 1.257 ekor. 
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3. Sarana Dan Prasarana 

 Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan 

penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha 

penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, 

persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan 

pariwisata. Selama tahun 2015 Ketersediaan usaha akomodasi hotel di Kecamatan
20

   

 Banggae Timur mengalami peningkatan dari tahun 2014 meskipun tidak 

signifikan, hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah kamar, tempat tidur dan 

tenaga kerja yang digunakan dalam usaha ini. pada tahun 2015 jumlah kamar tidur 

hotel yang tersedia di kecamatan banggae timur berjumlah 157, bertambah 1 buah 

kamar jika dibandingkan tahun 2014, jumlah tempat tidur ditahun 2015 berjumlah 

246 bertambah 6 buah jika dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan tenaga kerja 

ditahun 2015berjumlah 91 orang bertambah 15 orang jika dibanding tahun 2014.
21

 

Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, biasanya 

berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang melayani penderita yang 

sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap.
22

 

Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Banggae Timur yang 

akan diuraikan pada tabel berikut. 
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Tabel 7 

Sarana Peribadaan 

 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Mesjid 45 

2 
Mushollah 30 

3 Gereja 1 

 JUMLAH 76 

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2018 

Tabel 8 

Sarana dan Prasarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Banggae Timur, 2017 

Desa/Kelurahan 
Rumah 

Sakit 
Puskesmas Pustu Poskesdes Posyandu 

Labuang - - - - - 

Labuang uatara - - - - 6 

Baurung - - - - - 

Lembang - 1 - - - 

Tande - - 1 1 4 

Tande Timur - - - - - 

Baruga - - 1 - 4 

Baruga Dhua - - 1 1 4 

Buttu Baruga - - - 1 4 

Jumlah

/Total 

2017 - 1 3 3 22 

2016 - 1 5 4 45 

2015 - 1 5 4 22 
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Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene 2018 

Tabel 8 bahwa  Pada tahun 2017 terdapat 1 puskesmas, 3 poustu, 3 poskesdes, 

dan 22 posyandu yang terletak di Kecamatan Banggae Timur.
23

 

C. Kedudukan Annangguru dalam Masyarakat di Kabupaten Majene Sulawesi 

Barat 

 Annangguru mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam 

masyarakat selain mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mendalam 

karismatikanya juga sangat tinggi. Annangguru sosok pribadi yang sangat di hormati 

dihargai serta menjadi rujukan dan mendapat perhatian, menjadi panutan, tumpuan 

hidup, tempat meminta solusi atau pendapat ketika ada masalah yang tidak 

terselesikan  dalam masyarakat, dan menjadi multi fungsi dalam masyarakat selain 

menjadi tokoh yang dituakan dalam masyarakat dan menjadi rujukan annangguru 

juga menempati posisi sebagai ketua yayasan perguruan tinggi dan juga menempati 

posisi sebagai ketua MUI Sulawesi Barat dan ketua MUI Kabupaten Majene serta 

menjadi pimpinan dan Pembina pesantren. 

 Seiring berkembangnya zaman ada pergeseran nilai dan pemahaman oleh 

masyarakat terhadap annangguru terutama di kalangan anak muda saya melihat 

ajaran-ajaran annangguru di kalangan anak mudah mengalami pergeseran mungkin 

karena pengaruh perkembangan teknologi hal inilah yang perlu disadarkan kepada 

kaum pemudah dan masyarakat bahwa annangguru itu sangat penting dan 

dibutuhkan dalam masyarakat terutama dalam hal nilai-nilai kajian ke-islaman. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan peneliti melihat 

hampir tidak ada perbedaan pendapat antara informan yang satu dengan informan 

yang lain. Hal inilah yang disampaikan oleh imforman annangguru Dr. H. M. Napis 

Djuaeni Ma. Selaku Tokoh Agama dan  ketua STAIN Majene yang menurut penulis 

dapat dijadikan sebagai informan yang dapat melihat realitas mengenai annangguru 

dalam dinamika perubahan sosial keagamaan: 

“kedudukan annangguru dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar 

dalam membekali masyarakat dari kegiatan-kegiatan radikal khususnya 

annangguru yang selalu berceramah. Annangguru juga mampu 

mempertahankan prilaku-prilaku keagamaan dan sangat berpengaruh dalam 

masyarakat yang tadinya seseorang itu tidak sembayang jadi sembayang dan 

tidak mau bersholawat akhirnya  bersholawat dan tidak mau ikut tahlilan 

akhirnya ikut tahlilan yang bisa dikategorikan annangguru yang bagus 

pemahaman keagamaannya yang mampu mentransper kepada masyarakat 

mampu mempengaruhi masyarakat kejalan yang lebih baik. Interaksi 

annangguru dengan masyarakat tentunya sangat baik kita sebagai 

annangguru menjadi panutan dalam masyarakat tentu interaksi dengan 

masyarakat baik.”
24

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat mempunyai peranan besar dan yang bisa dikategorikan sebagai 

annangguru yang bagus pemahaman keagamaannya yang mampu mentransper 

kepada masyarakat dan mampu mempengaruhi masyarakat kejalan yang lebih baik. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh Annangguru Ismail Mansur selaku 

tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga Kecamatan 

Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 
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Majene, 27 Agustus 2019 
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“kedudukan annangguru dalam masyarakat sebagai tempat rujukan yang 

dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat baik 

persoalan tentang hubungan keluarga dan persoalan kemasyarakatan semua 

masyarakat lari ke annangguru untuk meminta pendapat atau solusi untuk 

menyelesaikan pemaslahan yang ada di masyarakat. Annangguru menjadi 

multi pungsi dijadikan sebgai tokoh agama dalam masyarakat. Kalau kita 

diberikan gelar annangguru yang pertama kita harus jadi panutan sekaligus 

kita harus memberikan hal yang sipatnya sesuai kondisi masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan imam kemudian kita harus betul-betul memelihara 

diri sebgai panutan bahwa ucapan dan perbuatan harus sesuai ketika ucapan 

dan perbuatan tidak sesuai maka masyarakat tidak akan mempercayai kita 

sebagai panutan.”
25

 

  

Maksud pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru dalam 

masyarakat sebagai tempat rujukan menjadi multi pungsi dalam masyarakat tempat 

meminta solusi atau pendapat ketika ada permasalahan yang tidak bisa terselasaikan 

dan annangguru harus memposisikan dirinya sebagai panutan ketika ucapan dan 

perbuatan tidak sesuai maka masyarakat akan sulit mempercayai annangguru sebagai 

panutan. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh annangguru H. Mawahid Sunusi 

selaku tokoh Agama dan imam masjid Pangali-ali Kecamatan Banggae Timur 

Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat dia sebagai pembimbing, 

pembina selalu menjadi tempat rujukan masyarakat ketika ada persoalan-

persolan yang ada dalam masyarakat baik persolan rumah tangga, persoalan 

sengketa tanah, persoalan-persoalan kemasyaraktan semua masyarakat lari 

ke annangguru untuk meminta pandangan. Dibandingkan dengan zaman dulu 

dengan sekarang ini lebih menantang zaman yang sekarang ini karena 

annangguru adalah seorang yang dituakan tetapi apa-apa yang dipatwakan 

annangguru tidak seperti orang dulu yang menerima karena sekarang 
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Banggae Timur, Kabupaten Majene wawancara, Baruga, 20 Agustus 2019 
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seakan-akan hanya mendengarkan saja karena masyarakat sekarang ini nanti 

dia ke annangguru kalau punya persoalan tetapi kalau orang dulu dia selalu 

ke annangguru. Annangguru di mandar bukan hanya sekedar annangguru 

tetapi dia juga bisa di jadikan sebagai tokoh dan sudah masuk dalam 

beberapa aspek.
26

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat sebagai tempat rujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang ada dalam masyarakat dan annangguru di Mandar bukan hanya sekedar 

annangguru tetapi dia juga bisa dijadikan sebagai tokoh sudah masuk dalam beberapa 

aspek hanya sedikit ada perbedaan antara masyarakat dulu dan sekarang apa yang 

dipatwakan annangguru tidak seperti orang dulu yang menerima nya. 

 Pernyataan serupa yang diutrakan oleh annangguru Nur Husain selaku tokoh 

agama serta ketua MUI Sulawesi Barat dan Pembina pondok pesantren Ihyaul Ulum 

DDI Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru di majene bahkan di mandar adalah sosok pribadi 

yang sangat dihormati oleh karena itu annangguru kita sejak dulu sampai 

sekarang ini selalu menjadi perhatian masyarakat jadi bagaimana bisa 

merubah baik pola pikir atau pola prilaku. Annangguru itu sangat penting 

pengaruhnya dan biasanya mereka itu masyarakat bercermin kepada 

annangguru dan bagaimanapun juga annangguru ini bisa dikatakan dia tokoh 

masyarakat tokoh agama bahkan tokoh budaya jadi apa yang dia laksanakan 

apa yang dia patwakan apa yang dia ucapkan itu selalu menjadi perhatian 

masyarakat di sinilah pentingnya kita harus memahami peran sebagai 

seorang yang dikatakan annangguru. perubahan yang terjadi pada hari ini 

sedikit mengalami pergeseran kenapa karena generasi mileneal sekarang ini 

sudah memegang alat informasi sementara annangguru-annangguru kita 

barangkali tidak terlalu beradaptasi dengan situasi kemajuan teknologi tetapi 

mereka tetap punya besit-besit sebagai tokoh agama bahkan itu yang saya 

harapkan kedepan peran annangguru itu tetap ada. Contoh pribadi saya dulu 

itu merokok bagaimana pandangan orang terhadap saya begitu saya berhenti 
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merokok banyak orang yang berhenti merokok tampa disuru mungkin mereka 

melihat beberapa dari teman-teman kami yang dianggap annangguru tidak 

merokok lagi akhirnya mereka berhenti mereka juga tampa dilarang berhenti 

merokok itulah pentingnya  annagguru bagaimana bisa memposisikan diri 

dalam situasi kusnuatul hasanah dalam banyak hal perubahan sosial 

Bergama.
27

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa annangguru di Majene 

bahkan di Mandar adalah sosok yang sangat dihargai annangguru sejak dulu sampai 

sekarang selalu menjadi perhatian masyarakat apa yang diucapkan apa yang 

dipatwakan selalu menjadi perhatian masyarakat perubahan yang tejadi hari ini 

sedikit mengalami pergeseran karena generasi mileneal sekarang sudah memegang 

alat imformasi teknologi. 

 Pernyataan serupa diutarakan oleh bapak Basrianto selaku Pegawai Negri 

Sipil Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan bahwa : 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat tokoh agama yang sangat 

dihargai dan dituakan dalam masyarakat  setiap orang yang ingin melakukan 

sesuatu semua bertanya kepada annangguru dan ketika annangguru 

menyampaikan arahan - arahannya maka masyarakat yang belajar disitu 

mematuhi dan menjalankan sesuai dengan perintahnya dan annangguru ini 

bukan sekedar dia menyampaikan tetapi dia juga merujuk kepada aturan-

aturan yang ada dalam Al-qur’an itulah seorang annangguru.”
28

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa annangguru dalam 

masyarakat sebagai tokoh agama dan tokoh yang dituakan  sangat dihargai dan apa 

yang disampaikan annangguru  selalu dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. 
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 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Zulkarnain Hasanuddin selaku 

pegawai Negri Sipil KPU Kabupaten Majene yang mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru sebagai panutan dalam masyarakat baik dari 

tingkah lakunya ucapannya dia dijadikan sebagai panutan dia mempunyai 

peran yang sangat penting dalam masyarakat makanya kami kemarin 

melibatkan tokoh agama atau annangguru untuk membantu kita memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang politik tentang demokrasi supaya 

masyarakat itu mulai sekarang harus melihat politik.”
29

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa annangguru  dalam 

masyarakat dijadikan sebagai panutan dan mempunyai peran penting dalam 

masyarakat sehingga masyarakat selalu melibatkan annangguru. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh saudara Muhammad Najib selaku 

tokoh pemuda di Kecamtan Banggae Timur Kabupaten majene mengatakan bahwa:  

“Annangguru mempunyai kedudukan sebagai tempat rujukan untuk meminta 

pendapat ketika ada persoalan dalam masyarakat yang tidak terselesaikan 

atau tidak terlalu dipahami masyarakat pasti mereka lari ke annangguru 

sebagai tempat rujukan persolan-persoalan agama persoalan-persoalan 

kemasyarakatan. Interaksi annangguru dengan masyarakat sangat baik 

komunikasi dengan masyarakat itu bagus karena mengisi majelis ta,lim 

mengisi pengajian membawa materi  selama itu tidak ada halangan.”
30

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa annangguru sebagai 

tempat rujukan untuk meminta pendapat atau solusi ketika ada persoalan dalam 

mayarakat yang tidak terselesaikan atau tidak dipahami masyarakat. Interaksi 

annangguru dengan masyarakat juga sangat baik karena annangguru sangat berperan 

penting dalam masyarakat. 
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 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Tammalele selaku Budayawan 

Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Annangguru dini di mandar semua konteks persolan bertumpuk kepada 

beliau persolan kemasyarakatan, persoalan hukum-hukum yang ada, 

persoalan-persoalan menyangkut kehidupan sosial masyarakat itu peranan 

annangguru pada masa lampau kalau ada perbedaan ini persoalan 

pergeseran nilai dan pemahaman terhadap annangguru. Annangguru dinitia 

di Mandar moa buttu mi immai kapala Dusun/Desa untuk menyelesaikan 

permasalahan nawawalao mitia annangguru dan ini annangguru memiliki 

peranan ganda karena para annangguru ini disamping nakuasai ilmu 

keagamaan nakuasai toi ilmu sosiologi kemasyarakatan naissangitia 

napejiwa masyarakatna dia tau iyyarie passiallai lita hadits iyyarie 

naubengan, iyarie tonasisara hadist iyarie naubengan iyarie masalah 

pemerintahan gambaran iyarie naubengan dia terlalu hebat memberikan 

perumpamaan makanya dia memiliki peran yang ganda.”
31

 

 

Artinya: 

“Annangguru yang ada di Mandar semua konteks persoalan bertumpuk 

kepada beliau persoalan kemasyarakatan, persoalan  hukum-hukum yang ada, 

persoalan-persoalan menyangkut kehidupan sosial masyarakat, itu peranan 

annangguru pada masa lampau. Kalau ada perbedaan ini persoalan pergeseran 

nilai dan pemahaman terhadap annangguru. Annangguru di Mandar ketika 

kepala Dusun/Desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan dia bawa ke 

annangguru dan ini annangguru  memilki peranan yang ganda karena para 

annangguru ini disamping dia menguasai ilmu keagamaan, dia juga 

menugusai ilmu sosiologi kemasyarakatan dia tau jiwa masyarakatnya dia tau  

bahwa seseorang ini berkelahi gara-gara tanah hadits ini yang saya berikan 
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dan ini seseorang yang mau bercerai hadist ini yang saya berikan dan ini 

masalah pemerintahan gambaran ini yang harus saya berikan annangguru ini 

terlalu hebat memberikan perumpamaan makanya dia memiliki peran yang 

ganda.” 

 Maksud dari pernyataan diatas, menjelaskan bahwa annangguru memiliki 

peranan yang ganda dalam masyarakat dia tempat rujukan tempat meminta solusi 

ketika ada masalah yang tidak bisa terselaikan hanya saja sedikit mengalami 

perubahan dan perubahan itu disebapakan terhadap adanya pergeseran nilai dan 

pemahaman terhadap annangguru oleh masyarakat. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Tamrin selaku Budayawan di 

Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Annangguru mempunyai kedudukan yang istimewah dalam masyarakat 

napayari totonganloa segala sesuatunya selalu meminta pertimbangan 

kepada annangguru ketika seseorang namappapia boyang lao mirau 

pendapat annangguru melo mahakikat lao di annangguru mittule allo apa 

macoa jadi annangguru dihargai sanna segala sesuatu selalu meminta 

pertimbangan kepada annangguru. Interaksi annangguru dengan masyarakat 

sangat baik ketika seseorang annangguru dijadikan sebagai totongan loa 

 maka hubungan interaksinya akan baik segala sesuatu yang dilakukan 

masyarakat maka dia meminta pertimbangan kepada annangguru tenna 

namala andiang  berbuat sesuatu mua andiang naissang ya andiangi dia 

selalu ditempati meminta  pertimbangan dia mau buat acara tatta tipolo lao 

annnangguru tapi dite,e berubahmi karena zaman juga berubahmi jadi 

persoalan global itu yang sebenarnya merubah cara berpikir manusia bahwa 

segala sesuatunya tidak musti bersandar kepada annangguru karena 

sekarang sudah banyak buku banyak mi imformasi teknologi yang semakin 

canggih.”
32
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Artinya: 

“Annangguru mempunyai kedudukan yang istemewah dalam masyarakat dia 

dijadikan sebagai orang yang selalu benar ucapannya segala sesuatunya selalu 

meminta pertimbangan kepada annangguru ketika seseorang ingin buat 

rumah dia meminta pendapat annangguru dia hakikah dia bertanya kepada 

annangguru hari apa yang bagus jadi annannguru sangat dihargai segala 

sesuatu selalu meminta pertimbangan kepada annangguru. Interaksi 

annangguru dengan masyarakat sangat baik ketika seseorang annangguru 

dijadikan sebagai orang yang selalu benar ucapannya maka hubungan 

interaksi akan baik segala sesuatu yang dilakukan selalu meminta 

pertimbangan kepada annangguru andaikan dia tidak bisa berbuat sesuatu 

kalau tidak diketahui annangguru maka dia tidak akan berbuat kalau tidak 

diketahui annangguru. Annangguru selalu ditempati meminta pertimbangan 

ketika mau buat acara tetapi hari ini sudah ada perubahan yang terjadi karena 

zaman juga sudah berubah dan persoalan global itu yang sebenarnya merubah 

cara berpikir manusia bahwa segala sesuatu tidak musti harus bersandar 

kepada annangguru karena sekarang sudah banyak buku dan informasi 

teknologi yang semakin canggih.” 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat sangat istimewah dia dijadikan sebagai seorang yang selalu benar 

ucapannya tetapi ada perubahan yang terjadi karena zaman juga sudah berubah maka 
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segala sesuatunya tidak mesti bersandar kepada annangguru karena sekarang 

imformasi dan teknology semakain canggih. 

Pernyataan serupa yang diutarakan oleh saudara Budi selaku Tokoh pemuda dan 

mahasiswa Universitas Sulawesi Barat mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat orang yang bisa kita percayai 

kemudian orang yang dapat memberikan nilai-nilai kebaikan kepada 

generasinya atau anak cucunya. Annangguru itu sangat penting untuk kondisi 

sekrang karena annangguru kita ketahui di daerah Majene ini annangguru itu 

sangat dibutuhkan tetapi saya melihat ajaran-ajaran annangguru dikalangan 

pemudah  sedikit ada pergeseran mungkin ini pengaruh dari perkembangan 

teknologi dan saya rasa terjadinya perubahan mungkin karena kurangnya 

semangat untuk betul-betul mengkaji apa yang tertanam dalam diri 

annangguru.”
33

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa annangguru mempunyai 

kedudukan dalam masyarakat orang yang bisa dipercayai yang dapat memberikan 

nilai-nilai kebaikan kepada generasinya hanya saja ada sedikit pergeseran tentang 

ajaran-ajaran annangguru mungkin karena kurang nya semangat belajar anak mudah 

untuk betul-betul mengkaji apa yang ada dalam diri annanggru yaitu pemahaman dan 

keilmuannya. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Muhlis Harun selaku Tokoh  

Agama Mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat menjadi panutan menjadi contoh 

dia adalah manusia lebih dari yang lain  annangguru adalah peridikat 

sosial yang beda dengan yang lain dia punya karismah maka tuntutan utama 
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dia harus jadi contoh di masyarakat menjadi panutan di masyarakat menjadi 

solusi dia menjadi  pendingin.”
34

 

 

 Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru dalam 

masyrakat menjadi contoh dan menjadi panutan dia adalah manusia lebih dari yang 

lain mempunyai karismah. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Abdul Gaffar Haris selaku 

tokoh Agama di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene menyatakan bahwa: 

“kedudukan annangguru di masyarakat salah satu tokoh yang berkecimpung 

dalam tokoh agama yang lebih dalam kajian keilmuannya sangat dihargai 

dalam masyarakat menjadi panutan menjadi rujukan ketika ada persoalan-

persoalan yang tidak terselesaikan dalam masyarakat. Interaksi annangguru 

tentunya sangat baik karena annangguru panutan masyarakat.
35

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat salah satu tokoh yang berkecimpung dalam tokoh agama dan 

menjadi panutan dalam masyarakat dan interaksinya dengan masyarakat sangat baik. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak kaisar arisona selaku pedagang 

kaki lima di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“kedudukan annangguru dalam masyarakat sebagai tempat meminta solusi 

misalnya ada keluhan dalam rumah tangga  bisabdiminta pengajarannya 

apalagi tentang agama dan sebagainya kalau untuk jualan  untuk meminta 

berkahnya meminta amalan-amalan doa-doanya untuk meminta di do,akan 

supaya bertambah rejeki karena tidak ada salahnya untuk meminta 

kelancaran rejeki tapi disamping itu tetap allah subuhana wata,ala yang 

dituhankan Cuma solusi kedua annangguru kita inikan manusia biasa serba 
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kekurangan dan tidak terlalu pandai  masalah agama makanya minta 

pengajaran annangguru.”
36

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat sebagai tempat meminta solusi tempat meminta do,a-do,a dan 

amalan-amalan untuk kelancaran rejeki jadi annangguru adalah tempat rujukan 

dalam masyarakat dalam segala macam persoalan yang ada dalam masyarakat. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh ibu Halija selaku pedagang kaki lima 

di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“kedudukan annangguru di masyarakat diengei merauh barrakkana mua 

diang persoalan andiang mala deselesaikan laoi tau mirau pattanngar diang 

tomonge laoi tau merau bacangan do,a anna mala massau mua ita pa,balu 

laoi tau mirau bacangan do,a supaya lancar rejeki anna miebei gassing 

mi,uya ma’itai dale. Apa annangguru tokayyang agamana”
37

 

 

 Artinya: 

Kedudukan annangguru di masyarakat sebagai tempat meminta berkah, 

meminta pandangan ketika ada permasalahan dalam masyarakat yang tidak 

terselesaikan dan ketika ada orang yang sakit masyarakat lari ke annangguru 

untuk meminta di do,akan agar segera sembuh dan kalau kita penjual biasanya 

kita ke annangguru untuk meminta di do,akan agar  rejeki lancar serta diberi 

kesehatan untuk mencari reski karena annangguru adalah seorang yang punya 

ilmu agama yang mendalam. 
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 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat sebagai tempat untuk meminta berkah meminta pandangan ketika 

ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dalam masyarakat serta tempat untuk 

meminta agar diberi rejeki yang lancar karena annangguru adalah seorang yang 

punya ilmu agama yang mendalam. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Muhammad Ma’ruf Muchtar 

selaku tokoh pemudah di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene mengatakan 

bahwa: 

“Kedudukan annangguru di masyarakat mempunyai peran  penting tempat 

berkeluh kesah meminta pandangan atau pendapatnya. Annangguru  adalah 

tokoh agama yang dituakan dalam masyarakat menjadi panutan karena 

mempunyai pemahaman agama yang mendalam serta mempunyai 

karismatika.”
38

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru di 

masyarakat mempunyai peran yang penting tempat masyarakat meminta pendapat 

atau pandangan dan annangguru tokoh agama yang dituakan mempunyai pemahaman 

agama yang mendalam dan berkarismah. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Muhammad Munir selaku 

Budayawan di Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat mempunyai peran penting sosok 

pribadi yang di hargai menjadi contoh dan rujukan menjadi solusi dari setiap 

persoalan persoalan yang ada dalam masyarakat dan mempunyai 

pemahaman agama dan sanad keilmuan yang jelas.”
39
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 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat mempunyai peran yang penting menjadi contoh dan rujukan dalam 

masyarakat mempunyai pemahaman agama dan sanad keilmuan yang mendalam 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Sapri Sarbin selaku 

Budayawan di Kabupaten Majene mengatakan bahwa: 

“Kedudukan annangguru dalam masyarakat orang yang betul-betul jadi 

panutan ucapan dan perbuatannya sesuai masyarakat sangat segan dan 

menghargai menjadi contoh dalam masyarakat dan dapat menyelesaikan 

segala persoalan yang ada dalam masyarakat.”
40

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kedudukan annangguru 

dalam masyarakat menjadi panutan apa yang dia ucapakan sesuai apa yang dia 

lakukan dan annangguru sangat disegani dalam masyarakat serta menjadi contoh dan 

mejadi rujukan masyarakat ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa 

diselesaikan dalam masyarakat. 

 Berdasarkan dari beberapa pandangan informan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kedudukan annangguru dalam masyarakat adalah seorang tokoh agama yang 

dituakan dan dihargai  mempunyai pemahaman agama yang mandalam dan sanad 

keilmuan yang jelas. Annangguru tempat rujukan masyarakat untuk meminta 

pendapat atau pandangan ketika ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan 

dalam masyarakat maka semua masyarakat meminta pandangan annangguru. 
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D. Strategi Yang Dilakukan Annangguru Dalam Menghadapi Dinamika 

Perubahan Sosial di Kabupaten Majene Sulawesi Barat 

 Setiap zaman pasti ada perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan ada 

beberapa strategi yang dilakukan annangguru untuk menghadapi dinamika perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat. 

1. Sebagai panutan  

 Annangguru harus bisa memposisikan dirinya sebagai panutan dalam 

masyarakat seperti akhlaknya tingka lakunya dan juga ibadahnya tentunya apa yang 

dilakukan harus sesuai dengan ucapannya dan menjadi contoh dalam masyarakat 

serta tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan dalam masyarakat seperti halnya 

yang disampaikan oleh informan Annangguru Nur Husain mengatakan bahwa: 

“Strategi yang dilakukan untuk menghadapi dinamika perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat yaitu memposisikan diri sebagai panutan ucapan 

apapun yang diucapkan seorang annangguru tetapi kalau berbeda ucapan 

dan perbuatan maka itu akan berpengaruh dengan masyarakat maka seorang 

annangguru harus berhati-hati betul ketika ingin melakukan sesuatu karena 

kita menjadi contoh dalam masyarakat dan menjadi panutan.”
41

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

yaitu memposisikan diri sebagai panutan bahwa ucapan dan perbuatan harus sesuai  

ketika ucpapan dan perbuatan tidak sesuai maka masyarakat akan sulit mempercayai 

annangguru sebagai panutan. 
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 Seperti halnya yang disampaikan oleh informan annangguru Muhammad 

Napis Djuaeni mengatakan bahwa: 

“strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi  dinamika perubahan 

social yang terjadi dalam masyarakat tentu harus memposisikan diri bahwa 

kita annangguru adalah seorang panutan dalam masyarakat menjadi 

kepercayaan masyarakat tentu ucapan dan perbuatan harus sesuai agar 

masyarakat tetap mempercayai kita sebagai panutannya.
42

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru untuk mengdapai dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

yaitu harus memposisikan diri sebgai panutan  dan apa yang diucapakan seorang 

annangguru  harus sesuai dengan apa yang dilakukan agar masyarakat tetap 

mempercayai annangguru sebagai panutan dalam masyarakat 

 Dan dibenarkan oleh informan annangguru Ismail Mansur mengtakakan 

bahwa: 

“Strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi  dinamika perubahan 

sosial yang tejadi dalam masyarakat harus memposisikan diri sebagai 

panutan sebagai contoh dalam masyarakat pau kero anna gau harus 

situru/ucapan perbuatan dan kelakuan harus sesuai dan selalu memberikan 

peringatan semakin menampilkan sipat-sipat yang bisa ditiru karena melihat 

kondisi hari ini yang semakin memperhatinkan.”
43

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru untuk menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat yaitu annangguru harus memposisikan diri sebagai panutan sebagai 

contoh dalam masyarakat tentunya ucapan dan perbuatan harus sesuai serta selalu 
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memberikan peringatan serta menampilkan sipat-sipat yang bisa ditiru oleh 

masyarakat. 

 Berdasarkan dari beberepa pernyataan informan diatas dapat disimpulkan 

bahwa strategi yang dilakukan annangguru untuk menghadapi dinamika perubahan 

sosial yang terjadi yaitu dengan cara memposisikan diri sebagai panutan dalam 

masyarakat bahwa apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan seorang annangguru 

harus sesuai agar masyarakat tetap mempercayai bahwa annangguru adalah sebagai 

panutan dalam masyarakat serta selalu memberikan peringatan dan sifat-sifat yang 

bisa ditiru oleh masyarakat. 

2. Pendekatan Kepada Masyarakat 

 Cara annangguru untuk menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi 

dalam masyarakakat tentu anangguru harus melakukan cara pendekatan dengan 

masyarakat seperti yang disampaikan oleh informan annangguru Mawahid Sunusi 

yang mengatakan bahwa: 

“Strategi yang harus dilakukan  untuk menghadapi  dinamika perubahan 

sosial yang terjadi dalam masyarakat kita selalu melakukan pendekatan 

kepada masyarakat baik yang masih  mudah maupun yang sudah dewasa dan 

juga selalu melakukan pembinaan selalu memberikan sifat-sifat yang baik dan 

selalu aktip dalam mengisi majelis ta,lim.”
44

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat baik yang masih 
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mudah maupun yang sudah dewasa serta selalu melakukan pembinaan serta 

memberikan sifat-sifat yang memperbaiki dan selalu aktip  dalam mengisi majelis 

ta,lim. 

 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh informan bapak Muhlis Harun 

mengatakan bahwa: 

“Strategi yang digunakan untuk menghadapi dinamika perubahan sosial 

dalam masyarakat dengan cara pedekatan kepada masyarakat pendektan 

emosional terhadap anak-anak kita dan bersahabat dengan masyarakat 

berkomunikasi yang baik dan seorang annangguru harus melakukan 

pendekatan emosional agar apa yang disampaikan dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat.”
45

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas mejelaskan bahwa strategi yang digunakan 

untuk menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu 

dengan cara pendekatan kepada masyarakat pendekatan emosional terhadap anak-

anak dan bersahabat dengan masyarakat dan berkomunikasi yang baik. 

 Dan dibenarkan oleh informan bapak Muhammad Najib mengatakan bahwa: 

“Strategi yang dilakukan annangguru untuk menghadapi dinamika  

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu strategi melakukan 

interaksi dengan masyarakat dengan cara mengisi acara majelis ta,lim 

sebagai pengisi ceramah agar interaksi dengan masyarakat selalu terjalin 

dengan baik.”
46

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat dengan cara melakukan interaksi dengan masyarakat dengan cara mengisi 
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majelis ta,lim sebagai penceramah agar interaksi dengan masyarakat selalu terjalin 

dengan baik. 

 Berdasarkan dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat yaitu dengan secara memposisikan diri sebagai panutan dan 

apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh annangguru serta 

melakukan pendekatan dengan masyarakat dan berinteraksi dengan baik. 

3. Metode Dakwa 

 Untuk menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

salah satu cara dengan melakukan strategi yaitu strategi  metode dakwa seperti halnya 

yang disampaikan oleh informan bapak Muhammad mengatakan bahwa: 

“Strategi annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat untuk menjaga solidaritas ummat saya melihat 

salah satu yang masi dipertahankan annangguru dengan metode dakwa 

keliling dari masjid ke-mesjid dan juga melalui pengembangan-

pengembangan pesantrennya dan dari pesantren itu dia mencetak para 

muballig yang disiapkan untuk bisa menjadi penerus dakwanya.”
47

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa salah satu strategi yang 

dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang terjadi 

dalam masyarakat yaitu  menjaga solidaritas ummat serta dengan cara keliling dari 

masjid ke-mesjid dan juga melalui pengembangan-pengembangan pesantren untuk 

mencetak para muballig sebagai penerus dakwa annangguru 
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 Pernyataan serupa yang diutarakan oleh bapak Muhammad Ma,ruf Muchtar 

yang mengatakan bahwa: 

“Stretegi yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika 

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat saya melihat para 

annangguru aktip berdakwa melalui sosial media seperti whatsapp atau 

facebook mereka melakukan publikasi tulisan entah melalui media surat 

kabar yang lain atau radio untuk tanya jawab karena berkomunikasi yang 

mengandal dakwa dari mesmasjid-mesjid atau pesantren itu hanya menyentu 

masyarakat yang disekitarnya saja berbeda kalau memampaatkan media-

media atau facebook banyak masyarakat luar yang bisa membacanya dan 

sekaligus aktip dalam membangun jaringan-jaringan seperti annangguru 

Napis sebagai tokoh agama tokoh pendidik juga sebagai rais suriah 

organisasi Nu aktip dalam berlembaga sehingga memungkinkan terbentuk 

jaringan.”
48

 

 

 Maksud dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan 

annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

yaitu aktip berdakwa melalui sosial media mereka melalui publikasi tulisan melalui 

media massa atau nenggunakan radio untuk tanya jawab karena berkomunikasi yang 

mengandal dakwa dari masjid ke-mesjid atau pesantren itu hanya menyentuh 

masyarakat yang disekitarnya saja berbeda dengan memampaatkan media-media atau 

facebook banyak masyarakat luar yang bisa membacanya dan annangguru juga aktip 

dalam berlembaga sehingga memungkinkan terbentuk jaringan. 

 Berdasarkan dari wawancara beberapa informan diatas dapat disimpulkan 

bahwa strategi yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat dengan cara memposisikan diri sebagai panutan dan 
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melakukan pendekatan kepada masyarakat berintraksi dengan baik dan juga selalu 

aktip berdakwa entah dari masjid ke-mesjid atau menggunakan media massa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dengan judul annangguru dalam dinamika 

perubahan sosial keagamaan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat dengan demikian 

dapat ditarik beberapa kesimpulan  

1. Kedudukan annangguru dalam masyarakat  seorang tokoh agama yang 

menjadi panutan dalam masyarakat  mempunyai pemahaman agama yang 

mendalam yang sangat di hormati dan dihargai serta mendapat perhatian 

dalam masyarakat serta menjadi rujukan dan tumpuan hidup dalam 

masyarakat mempunyai peranan yang penting dimana jika ada persolan yang 

tidak bisa terselesaikan dalam masyarakat maka semua masyarakat datang ke 

annangguru untuk meminta mendapat atau pandangan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dalam masyarakat. 

2. Strategi yang dilakukan annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan 

sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu memposisikan diri sebagai panutan 

bahwa apa yang diucapkan oleh seorang annangguru harus sesuai dengan apa 

yang dilakukan serta melakukan pendekatan dan berinteraksi dengan baik 

dalam masyarakat dan juga melakukan metode dakwa dengan cara selalu 

aktip mengisi majelis ta,lim serta aktip dalam berlembaga sehingga 

memungkinkan terbentuknya jaringan-jaringan dalam masyarakat
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B. Saran  

 Dengan melihat dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat 

maka annangguru harus selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar 

terjalin interaksi yang baik dan lebih aktif lagi dalam berdakwa atau mengisi majelis 

ta,lim serta perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat terutama dikalangan 

pemudah untuk terus mengkaji ajaran-ajaran islam yang diajarkan oleh annangguru . 
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Desember 1993, anak ketiga dari enam bersauadara, dari 

pasangan suami istri H. sappe dan Hj. Cicci. Peneliti 

menyelesaikan pendidikan disekolah SD 033 Suruang pada 

tahun 2006 dan pada tahun 2007  

melanjutkan pendidikan di MTS Maftuh Ma,arif  Suruang Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan 

pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negri 1 Campalagian pada tahun 2011 

dan selesai pada tahun 2014, pada tahun 2015 peneliti melanjutkan perguruan tinggi, 

tepatnya di Universitas Islam Negri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat jurusan Sosiologi Agama dan barulah kemudian 

menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik pada 

Tanggal 14 November 2019. 
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