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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

b  :   ǜ  z   :   ַײ  f   :   ƥ 

t   :   ғ  s   :   Ɓ  q   :  Ʃ 

s/ :   ƅ  sy :   ƅ  k   :   ƭ 

j   :  ң{  s} :  Ɖ  l    :   Ƴ 

h} :  ұ  d{ :  ƍ  m  :   Ʒ 

kh :  ҹ  t}  :  Ɠ  n   :   ƻ 

 d  :  ə  z{  :  Ɨ  h   :   ƿ 

z\  :  ө    ‘  :   ƛ  w   :  ǃ 

 r   :  ر   g  :  Ɵ   y  :  Ǉ 

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

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis  dengan tanda (‘). 

Vocal dan Diftong 

Vocal atau bunyi (a), (i) dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut : 

Vocal Pendek Panjang 

Fathah A A 

Kasrah i i> 

Dhomma U u> 

 



iii 
 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

1.  SWT.   =   Subhanahu wa ta ala 

2.  Saw  =  Salla Allahu alayhi wa sallam 

3.  a.s.   = Alaayh al-salam 

8.  Q.S...(...): 27  =  Qur’an, Surah Al-anfal, ayat 27 
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ABSTRAK 

Nama  : NURJANNAH ARIFUDDIN 

NIM  : 30400115007 

Judul Skripsi : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

(STUDI ATAS PANGAJI KITTA’ DI DESA BONDE 

KECAMATANCAMPALAGIAN KABUPATEN 

POLEWALI MANDAR) 
 

 Penelitian ini berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Atas Pangaji 

Kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar), 

mengemukakan dua rumusan masalah pertama, Bagaimana bentuk strategi pemberdayaan 

masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Polewali Mandar,  kedua, Apa saja 

problematika masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar. 

 Tujuan dalam penelitian ini tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Atas 

Pangaji Kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). 

Yang bertujuan untuk mengetahui , bagaimana bentuk strategi pemberdayaan masyarakat  

pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dan 

untuk mengetahui apa saja problematika masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

 Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, 

dengan menggunakan beberapa pendekatan sosiologi dan pendekatan historis, sumber 

data yang digunakan primer dan sekunder serta pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Strategi pemberdayaan masyarakat pangaji kitta’yaitu; pertama Pangaji kitta’ di 

Desa Bonde masih memakai metode klasik atau sorogan, kedua belajar mengaji kitab 

bebas untuk umum dan gratis maupun tempat tinggal serta tempat belajar, dan ketiga 

melahirkan calon ulama untuk masa depan. 

Problematika masyarakat pangaji kitta’ yaitu; pertama faktor orangtua (kurangnya 

dorongan kepada anaknya, kurang tertarik, dan termotivasi), kedua, Globalisasi (Media 

sosial dan pergaulan bebas) dan ketiga sebahagian masyarakat masih awam dalam paham 

dalam pangaji kitta’.  

Harapan peneliti dapat memberikan motivasi belajar para pemuda serta 

memberikan arahan dan motivasi kepada orangtua dan menjelaskan sejarah perjuangan 

para ulama pada waktu itu yang sangat luar biasa sekali dalam kejayaan Campalagian 

yang sangat terkenal dengan pangaji kitta’nya yang merupakan pusat pembelajaran kittab 

kuning yang ada di Sulawesi. Kepada para pemuda dan kepada orangtua dan peneliti juga 

berharap ini sebagai cahaya ilmu untuk kedepannya, agar tidak melenceng dalam 

memahami pembelajaran kittab kuning dan mengajarkan kepada santri dan meneruskan 

hal tersebut. wallahualambissawab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan dalam proses 

peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Memperdayakan masyarakat adalah 

upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi keterbelakangan atau proses 

memampukan atau memandirikan masyarakat.
1
 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, 

memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak 

mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia 

dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai suatu disiplin 

ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-

hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau 

umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara dan berbagai 

organisasi politik, ekonomi, sosial.
2
 

Annangguru dalam buku Aco Musaddan yang berjudul “Annangguru Dalam 

Perubahan Sosial di Mandar” merupakan sosok perekat ukhuwah bangsa ini. 

Posisinya di masyarakat berada pada tingkatan tertinggi karena ilmu yang 

dimilikinya. Perannya sebagai panutan dalam satu daerah menjadi nur atau 

cahaya.  Istilah ulama secara luas digunakan di dunia Islam dan paling tidak, 

setiap muslim mengetahui apa arti istilah tersebut.
3
 Di Indonesia, beberapa istilah 

lokal digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat keulamaan sedangkan 

                                                             
1
Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan ( Cet. I; Alauddin University 

Press: Makassar,  2014), h. 128-132. 
2
Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar ( Makassar:  Alauddin  Universitas Press, 2014 ), h. 

231.   
3
Aco Musaddan, Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar ( Cet; I, Gerbang 

Visual: Polewali Mandar), h. 1-4.  
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istilah yang sering digunakan untuk menyebut ulama adalah kyai. Khusus 

masyarakat Mandar dalam menyebut seorang ulama dengan menggunakan istilah 

annangguru, meskipun tetap ada yang menggunakan kyai.  Annangguru (Bugis: 

Angrengguru, Makassar: Anrongguru, Jawa: Kyai ) merupakan pengaruh Bugis, 

berasal dari kata annang yang berarti kelompok atau kaum, guru berarti pimpinan. 

Jadi, pimpinan suatu kelompok itu disebut annangguru. Dalam masyarakat 

Mandar dan Bugis, annangguru atau angrengguru adalah pemimpin spiritual 

dalam suatu kelompok. Pasca Perjanjian Bongayya pengaruh Bugis-Makassar 

kuat sekali dan sampai ke tanah Mandar, dimana pemimpin spiritual dari daerah 

tersebut yaitu Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka, keduanya menjabat sebagai 

raja juga sebagai pemimpin spiritual. Penyebutan angrengguru di tanah Bugis 

berkembang pada tradisi Nahdatul Ulama untuk mereka yang ahli dalam bidang 

keagamaan, sedangkan untuk kelompok Muhammadiyah dikenal dengan sebutan 

Tuan Guru ( T n . G u r u ). 
4
 

Kutipan singkat dari buku Muhammad Ridwan Alimuddin dijelaskan dalam 

bukunya berjudul “Mandar Nol Kilometer”  tentang Kisah kekeramatan Imam 

Lapeo yang dipercaya kebenaranya. Suatu saat, Imam Lapeo sementara 

memberikan pengajian, tiba-tiba pengajian ini dihentikan beberapa saat. Ia keluar 

ke teras, menatap ke angkasa raya seraya tangannya dilambai-lambaikan. Setelah 

itu masuk kembali untuk melanjutkan pelajaran kepada murid-muridnya. Sebelum 

pengajian dilanjutkan kembali, salah seorang dari muridnya bertanya tentang apa 

yang barusan To Salamaq Imam Lapeo kerjakan. Beliau menjawab, dia menolong 

sebuah perahu yang hampir tenggelam di tengah laut karena serangan badai dan 

amukan ombak besar. Beberapa hari kemudian seorang tamu dari Bugis datang ke 

rumah To Salamaq Imam Lapeo mengucapkan terimah kasih. Menurut 

                                                             
4
Aco Musaddan, Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar ( Cet; I, Gerbang 

Visual: Polewali Mandar, 2018 ), h. 4.   
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pengakuanya, perahunya hampir tenggelam beberapa hari yang lalu di sekitar 

pulau-pulau Pangkajene, yang menolongnya adalah K.H. Muhammad Tahir To 

Salamaq Imam Lapeo yang tiba-tiba dilihatnya datang berdiri di bagian kepala 

perahunya. Seketika itu ombak menjadi tenang, dan badai pun reda. 

Strategi Islamisasi oleh penyebar Islam menjadikan kaum bangsawan 

menjadi kelompok yang harus pertama kali di Islamkan yang pada giliranya 

memudahkan mengajak rakyatnya memeluk  Islam. Strategi lain adalah ajaran 

Islam tidak secara frontal diterapkan, khususnya dalam beberapa praktek ritual. 

Peninggalan animisme yang masih bisa ditolerir disesuaikan dengan praktek 

Islam. Ini menjadikan pribumi bisa menerima dengan baik. Belum lagi 

penggunaan ilmu gaib untuk membuktikan kekuatan seorang penyebar Islam.  

Menurut pandangan peneliti pangaji kitta’ adalah suatu tempat mengajar 

dengan mengajarkan  ilmunya dengan tulus kepada santri-santri, dengan mengajar 

dan belajar paham ajaran Islam sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah.     

Anak pangaji di tempat ini hingga sekarang belum ada lembaga yang di 

pakai dan tidak adanya pengurus di dalamnya. Adapun fasilitas tempat yang di 

pakai sekarang ini yaitu rumah yang telah diwakafkan oleh penduduk setempat 

untuk para anak pangaji agar dapat berguna dan tempat perkumpulan para pelajar-

pelajar yang baik yang mengkaji al-Qur’an dan sunnah. Telah di sediakan wakaf 

yaitu wakaf putra dan putri dengan fasilitas yang sangat terbatas dan  masih 

tradisional.  

 Masyarakat, santri-santri dari dalam atau luar daerah dan mahasiswa- 

mahasiswa pun juga berdatangan ke Desa Bonde dengan memanfaatkan waktunya 

untuk belajar dasar-dasar Bahasa Arab maupun mengkaji al-Qur’an, masyarakat 

berantusias  menyediakan tempat  tinggal bagi para pendatang di rumahnya untuk 

sementara waktu. Adapun pendatang yang termotivasi belajar di Desa Bonde 
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berasal dari berbagai daerah yaitu; Bulukumba, Palopo, Bone, Sengkang, Sinjai, 

Jeneponto, Enrekang, Pinrang, Luwu, Mamuju, Nusa Tenggara Barat, hingga 

keluar negeri seperti Thailan, Malaysia dan lain-lain, mereka datang demi 

menambah wawasan mereka dalam pembinaan belajar Kitab Sharaf, Nahwu, 

Kitab Kuning, Ushul Fikih dan lain- lain.  

Menurut  peneliti saat ini masyarakat telah mengalami kemunduran serta 

perubahan sebab lebih banyak penduduk yang datang belajar dari daerah luar 

(pendatang) dibandingkan dengan penduduk masyarakat setempat. Annangguru 

yang mengajar sudah berkurang telah mengalami suatu perubahan. Adapun 

penerapan  yang digunakan oleh Annangguru mulai mengajarkan dari akar-

akarnya dalam memahami bahasa Arab. saling menghargai dan menghormati 

(tamu), para pendatang dari luar daerah yaitu lebih di dahulukannya para pelajar 

pendatang atau perantau dibanding para santri yang telah lama belajar sebab para 

pendatang kebanyakan memiliki waktu terbatas . Latar belakang sejarah  daerah 

ini pula di anggap sebagai tempat para Annangguru atau Ulama- Ulama Besar di 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.
5
 

Islam telah mengatur tata cara kehidupan dalam bermasyarakat, baik 

hubungan secara vertikal maupun horizontal yang dikenal sebagai hablum 

minallah wa hablum minnannas. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tak 

mampu hidup sendiri tapi saling membutuhkan dan tergantung antara satu dengan 

lainnya.   

Islam memberikan gambaran hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al- 

Qur’an (QS.Al-Mujadalah /58: 11 ) sebagai berikut: 

                                                             
5
Htttp. Asal mula Bahasa koneq-koneq yang berkembang di Campalagian Polewali Mandar, 

2011. 
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Terjemahan:
6
 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

Hal ini juga di jelaskan dalam Hadis: 

Nabi Saw bersabda: 

ِْ لَْكَْْاْعْ مَْت ْاسْ وَْْاءْ مَْلَْعْ ل اْْةْ سَْالَْجَْمْ ب ْْمْ كْ عَليَْ  ْيْ حْ ىْي ْاْلَْعَْتَْْااللَْْنْ ْفأَ ْْاءْ مَْكَْلحْ اْ ْْ
ْبَْلْ قَْالْ 

َْْيْ حْ اْي ْمَْكَْْةْ مَْكْ حْ الْ ْورْ ن ْب ْْتَْي ْمَْالْ  ْرْ طَْمَْال ْْاءْ مَْب ْْةَْتَْيْ مَْالْ ْضَْرْ ْال   

Artinya:
7
 

Hendaknya kalian duduk bersama dengan ulama dan mendengarkan 

perkataan hukama’(orang bijak), karena sesungguhnya Allah ta’la 

menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana 

menghidupkan bumi dengan air hujan. 

 

Allah berfirman dalam QS. AT-Taubah/ 9: 122 sebagai berikut:  

                            

                         

Terjemahan:  

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

                                                             
6
Kementerian Agama RI, alQur’an dan Terjemahannya, ( Cet. V; Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemahan, 2015) h. 206-543.  
7
Imam Nawawi Al-Bantani, Nasyaihul Ibad Menjadi Santun Dan Bijak (Cet. X; Irsyad 

Batus Salam: Bandung, 2005), h. 28 
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agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 
mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 
dirinya. 

Hal ini juga di jelaskan dalam hadis: 

ْخَْ عْ ْدْ يْ رْ ي ْْجَْرَْمَن 
اْنَْكْ أَْْة ْكَْئ ْلَْمَْالْ ْه ْلَْْتْ شَْرَْفَْوَْْةْ ن ْجَْىْالْ لَْاا ْاْب ْبَْْه ْلَْْالل ْْحَْتَْفَْْه ْمْ ل ْعَْتَْاْيَْمْ لْ 

رْ حْ بَْالْ ْاْنْ تَْي ْحْ وَْْاتْ وَْمَْالسْ ْة ْكَْْئ ْلَْمَْْهْ يْ لَْعَْْتْ ل ْصَْاْوَْهَْفَْ

  

Artinya:
8
   

Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 

membukakan pintu surga baginya; para malaikatkana memberi keteduhan 

dengan membentangkan sayapnya baginya; dan para malaikat yang ada 

dilangit dan ikan-ikan yang ada dilaut memohon ampunan dan rahmat 

untuknya. (HR. Abu Ya’la) 

Motivasi Annangguru mengabdikan dirinya disana sangat bijaksana dan 

memiliki jiwa kharisma yang tinggi dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-

muridnya  meluangkan waktu kosongnya, untuk mengajar setelah pekerjaannya 

telah selesai. Desa Bonde memiliki banyak nangguru yang dermawan dan 

memiliki tokoh agama wanita yang setia mengajarkan ilmunya kepada murid-

murid dan hanya satu tokoh agama wanita yang ada di Polewali Mandar dimana 

tokoh agama wanita ini menguasai dua bahasa  yaitu bahasa Mandar dan bahasa 

Bugis yang sudah sangat lama dalam mengajarkan ilmunya kepada masyarakat 

dan merupaka salah satu keseharianya semenjak ia hidup.  

Tokoh agama wanita di Campalagian ini baru-baru saja meninggal, dua 

tahun yang  lalu yaitu pada tahun 2017. Pengabdian tokoh agama wanita sangat 

luar biasa bagi peneliti dan patut untuk di jadikan contoh sebagai seorang wanita 

yang tangguh mempertahankan pengajarannya dan menghabiskan waktunya demi 

mengajarkan ilmunya yang tidak sia-sia , ia mengajarkan ilmunya dengan suka 

                                                             
8
Imam Nawawi Al-Bantani, Nasyaihul Ibad Menjadi Santun Dan Bijak, h. 213 
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rela kepada murid-muridnya hingga akhir hayat menjeput, tanpa mengambil upah 

sepeserpun dan merupakan penerapan Annangguru sejak turun-temurun hingga 

saat ini. Adapun persoalan sekarang adalah bagaimana bentuk strategi 

pemberdayaan masyarakat dan problematika pangaji kitta’ di Desa Bonde? untuk 

itu peneliti antusias ingin mengidentifikasi lebih dalam hal tersebut.  

Hubungan penelitian ini bermaksud  untuk  mengamati lebih jauh dan  

dalam untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat (studi atas pangaji kitta’ di 

Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar). 

Harapan dari penelitian ini dapat menjadi sebuh skripsi, peneliti juga dapat 

menyelesaikan dengan baik sebagai  pengantar penulisan skripsi, yang ada di 

Desa Bonde yang dikenal dengan mengidentifikasi strategi pemberdayaan dan 

problematika pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Polewali 

Mandar serta dapat membantu dalam penelitian-penelitian Sosiologi Agama masa 

kini khususnya di wilayah Sulawesi. 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini dilakukan, di Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan latar belakang 

yang di utarakan di atas, penelitian ini difokuskan dengan  strategi pemberdayaan 

masyarakat pangaji kitta’ dan problematika masyarakat pangaji kitta’di Desa 

Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus  

Fokus  yang saya maksudkan dalam penelitian ini, agar tidak keliru dalam 

memahami makna subtansi dari penelitian ini, diantaranya:  

 



8 
 

 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini difokuskan pada problematika dan 

pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

a) Salah satu tempat pembelajaran kitab kuning yang di terapkan di 

Sulawesi. 

b) Pangaji kitta’ belajar pada subuh hari, siang, sore, malam dan  

c) Santri musiman atau pendatang lebih banyak datang belajar dibanding 

dengan penduduk masyarakat Desa Bonde 

d) Masyarakat kurang tertarik dalam mempelajari kitta’ seperti:  sharaf, 

nahwu, safina tunnaja, kitab kuning, tafsir, hadis, dan lain-lainnya 

e) Kurangnya tekanan atau dorongan orangtua terhadap anak dengan 

mengarahkan belajar kitta’,  

f) Kedatangan santri musiman  masyarakat Bonde dibanjiri oleh pendatang 

dari luar berbagai daerah 

g) Annangguru yang mengajar sudah berkurang disebabkan oleh banyaknya 

ulama-ulama yang telah meninggal serta kurangnya murid yang meneruskan 

perguruan tersebut saat ini, 

h) Meningkatnya pergaulan para remaja di era zaman sekarang disebabkan 

oleh pergaulan bebas, dan perkembangan teknologi. Hal inilah yang 

menyebabkan perubahan-perubahan sosial pada masyarakat di Desa Bonde 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar .  

Harapan peneliti perguruan ini perlu dipertahankan serta disosialisasikan 

kembali kepada masyarakat agar memudahkan para generasi masa depan yang  

bermartabat kedepannya, untuk memenuhi dan penambah wawasan para pelajar 

dengan menuntut ilmu sebagai kewajiban dalam umat Islam serta menarik untuk 

diteliti terutama yang membahas pokok masyarakat khususnya Sosiologi Agama. 
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hal tersebut yang membuat saya mengangkat judul ini tentang “Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat “(Studi Atas Pangaji Kitta’di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)” sebagai pokok penelitian permasalah 

penelitian saya. 

C. Rumusan masalah 

Deskripsi fokus di atas, untuk mengfokuskan penelitian ini, perlu 

perumusan masalah dalam penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk strategi pemberdayaan masyarakat pangaji kitta’ di Desa 

Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ?   

2. Apa saja problematika masyarakat  pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui manfaat dari penelitian Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat ( Studi atas pangaji kitta’di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ) sebagai berikut:  

1. Mengetahui bagaimana bentuk strategi pemberdayaan masyarakat pangaji 

kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  

2. Mengetahui apa saja problematika masyarakat  pangaji kitta’ di Desa Bonde 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.  

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini  telah diteliti peneliti-peneliti sebelumnya yang berbeda-beda 

dalam bentuk penelitiannya baik metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif 

tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena 

menggunakan observasi langsung ke tempat penelitian, dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang didapatkan para peneliti: 
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1. Aco Musaddad, Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar, 

Makassar, 2018: Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian 

kualitatif, memberikan pemahaman terhadap fenomena subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain.  Penelitian ini 

dengan bertujuan untuk pengembangan evaluasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, dan memperkuat teori-teori yang dibangun oleh peneliti, 

memberikan penjelasan secara detail kedudukan dan peran para 

Annangguru di bidang sosial maupun keagamaan, dampak dari perubahan 

sosial budaya yang terjadi di masyarakat dan strategi yang ditempuh 

Annangguru dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi. Hasil 

penelitiannya adalah  Annangguru Mandar adalah pemimpin kharismatik, 

dalam sejarahnya dikenal sebagai seorang pemimpin agama sekaligus tokoh 

masyarakat. Ia berposisi penting di tengah masyarakat Mandar, dengan 

posisi penting tersebut menjadikannya sebagai sumber rujukan, panutan 

sekaligus pelindung, dengan berbekal wawasan keagamaan yang mendalam 

dan terlahir dari lingkungan Annangguru semakin memperkuat posisinya, 

tentunya didukung oleh karaketristik masyarakat Mandar secara umum yang 

masih religious.
9
 

2. Muhammad Ridwan Alimuddin:
10

 Mandar Nol Kilometer, Yogyakarta 

2011. Adapun di dalam buku ini dijelaskan tentang Nuh, Nuhiyah dan 

Pendakwah di Pambusuang. Adapun jenis penelitian yang digunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan bertujuan menggambarkan asal 

usul masuknya Islam serta bagaimana bentuk pendakwah di Pambusung 

                                                             
9
Aco Musaddad, Annangguru Dalam Perubahan  Sosial Di Mandar  ( Cet. I; Gerbang 

Visual: Polewali Mandar, 2018 ), h. 315. 

10
Muhammad  Ridwan Alimuddin, Mandar Nol Kilometer ( Cet. I; Ombak: Yogyakarta, 

2011 ), h. 8.  
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serta di bangun pesantren pertama di Mandar di Pambusung serta tokoh-

tokoh pertama yang mempelopori Islam di Mandar. Hasil dari penelitian 

adalah ajaran di Mandar merupakan salah satu pengajaran salah satu Wali 

Songo di Jawa yaitu Maulana Malik Ibrahim dan meneruskan di Mandar 

yaitu cucu dari Maulana Malik Ibrahim yang bernama Sayid Al Adiy yang 

bergelar Annangguru Ga’de (Annangguru Kayyang) pendiri Pangaji Kittaq 

(kitab) Pertama di Mandar merupakan salah satu To Salamaq Annangguru 

To Mandar. 

3. Mustajab, Masa Depan Pensatren, Yogyakarta 2015:
11

 Adapun jenis 

penelitian ini penelitian kualitatif maupun kuantitatif, dengan bertujuan 

untuk menyatukan hubungan santri dengan Kiai merupakan hubungan 

murid dengan guru dengan tipe kepemimpinan otoriter dengan beradaptasi 

dengan tuntunan masyarakat dan perkembangan perubahan zaman. Hasil 

penelitian adalah penelitian ini sengaja dibuat mengambil objek penelitian 

tentang kepemimpinan Kiai Pesantren Al- Usmani Bedian dengan sistem 

Salafiyah karena Kiai memiliki pengaruh serta kharisma yang kuat, 

khususnya bagi masyarakat  Kabupaten Bondowoso dalam menjaga Tradisi 

Syalafiyah selain sebagai penjaga tradisi salaf, pengasuh dalam 

kepemimpinannya menjauhkan diri dari dinamika politik dengan sikap 

hanya  menfokuskan diri pada memberdayakan umat Islam melalui 

pendidikan di pondok pesantren.  

Kesimpulan di atas yaitu pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan mensejateraan masyarakat, menanamkan nilai-nilai 

kebersamaan, peduli serta empati kepada masyarakat berperadaban Islami, dengan 

                                                             
11

Mustajab, Masa Depan Pesantren ( Cet. I; LKiS: Yogyakarta, 2015 ), h.  3-7. 
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membentuk, manusia berilmu, beriman, bertakwa, berbudi luhur dan berakhlak 

serta jasmani rohani, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat secara Islami.  

Persamaan dengan penelitian di atas dengan fokus penelitian ini adalah 

memiliki tinggi semangat belajar, mandiri, beretika, memiliki jiwa bijaksana, 

kharismatik, motivasi para guru dan murid , memantapkan ajaran-ajaran agama 

sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah. Demi mewujudkan kesuksesan dunia dan 

akhirat sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang membedakan dari 

penelitian-penelitian lain dengan analisis penelitian ini adalah masyarakat yang 

menanamkan jiwa-jiwa pesantren seperti mandiri, kerjasama, tolerasi, menimbah 

ilmu sesuai dengan ajaran Islam al-Qur’an dan sunnah, memanfaatkan waktu 

dengan baik, saling menghargai dan saling menghormati (baik beda suku maupun 

bahasa),  non materi (ekonomi) .    
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan. Bertolak pengertian 

tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju 

berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, atau proses 

pemberian daya/kekuatan/kemapuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak 

yang kurang atau belum berdaya.  

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan dalam proses 

peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Memperdayakan masyarakat adalah 

upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat 

dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi keterbelakangan atau proses 

memampukan atau memandirikan masyarakat.
12

 

Proses pemberdayaan untuk dapat mencapai pembangunan yang berhasil 

perlu melakukan persiapan sosial, salah satunya  adalah dengan menggunakan 

pendekatan partisipatoris yang meliputi konsep-konsep berupa: 

1) Penyadaran, yang menyangkut persiapan norma masyarakat. 

2) Pengorganisasian, yang berupa pembentukan organisasi masyarakat. 

3) Politisasi yang merupakan penambahan kapabilitas masyarakat untuk dapat 

melakukan tindakan politis secara kolektif, selain kapabilitas atas sumber 

daya yang diperlukan dan manajemen organisasi yang merupakan elemen 

penting bagi suatu proses pembangunan yang berhasil. 
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Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat, h. 128-132. 
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Lembaga pemberdayaan masyarakat dapat berfungsi sebagai: 

1. Wadah pembinaan 

2. Wadah komunikasi 

3. Wadah koordinasi 

4. Wadah penyaliran aspirasi 

5. Wadah pengarahan 

Menurut Eddy Ch. Papilaya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningktakan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi 

miskin, sehingga dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upayah untuk membangun kemampuan 

masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi 

tindakan nyata.
13

 

Menurut Surjono & Nugroho, pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap 

pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam 

mengembangkan perikehidupan mereka. Menurut Sumodiningrat pemberdayaan 

tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk 

mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut 

berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status 

mandiri, meski demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap 

dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus 

supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka 

bahwa belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara 

bertahap. 
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Zubaedi, Pengembangan Masyarakat ( Cet. III; Kencana: Jakarta, 2016 ), h. 23.  
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Pemberdayaan Masyarakat Menurut Edi Suharto, pemberdayaan merujuk 

pada kemampuan orang, khususnya kelompok renta dan lemah sehingga mereka 

mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan. 

c.  Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang 

mempengaruhi mereka. Pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan, peningkatan 

pendapatan, dan partisipasi. 

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang 

sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini maka dengan 

sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam pembentukannya 

mempunyai gejala yang sama. Pengertian  masyarakat sebaiknya dikemukakan 

beberapa defenisi menurut pandangan para ahli sosiologi sebagai berikut:
14

 

a. Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan 

menghasilkan kebudayaan. 

b. Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu 

ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan 

antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.  

c. Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang 

relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal 
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Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar , h. 42  
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disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan 

sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.  

d. Max Weber masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada 

pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada 

pengertian-pengertian di atas, memberi penegasan bahwa masyarakat 

dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural, yakni :   

1) Masyarakat dalam pengertian natural adalah community yang ditandai 

oleh kesamaan tempat tinggal (the same geografphic area), misalnya 

masyarakat Bugis-Makassar dan sebagainya.  

2) Masyarakat dalam pengertian kultural adalah society yang keberadaannya 

tidak terikat oleh  kesamaan tempat tinggal (the same geographic area), 

melainkan hasil dinamika kebudayaan peradaban manusia, misalnya 

masyarakat pelajar, masyarakat petani dan lain sebagainya. 

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan tersebut. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak 

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat 

adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang tandai oleh 

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di 

pandang tepat demi mencapai pemecah masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik, dengan pengasrahan sumber daya yang dimiliki oleh 

internal masyarakat tersebut. Melalui proses  belajar maka masyarakat secara 

bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan 

demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan 

kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan 
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visualisasi dari pembangunan sosial ini dapat terwujud komunitas yang baik dan 

masyarakat yang ideal.
15

 

B. Upaya dan Bentuk Pemberdayaan  

Pemberdayaan untuk konteks sekarang telah mengalami perkembangan 

makna, dan memikirkan pemberdayaan dalam konteks sosial, yaitu 

pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan benar-benar diupayakan untuk 

mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat bisa 

berdaya baik secara sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun dibidang kehidupan 

lainnya sehingga pemberdayaan ini juga dapat memicu laju pembangunan di 

Indonesia. 

Menurut Ginanjar Kartasamita memberdayakan masyarakat adalah upaya-

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan. Memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat.
16

 

 Upaya pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita harus dilakukan 

melalui tiga jalan, yaitu: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap 

masyarakat mempunyai potensin yang dapat dikembang dalam membangun 

daya yaitu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki. 
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Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan ( Graha Ilmu: 

Yogyakarta ), 2004, h. 10.  
16

Saparwadi, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pengurus Pemberdayaan dan 

kesejahteraan Keluarga (Pkk): Studi di Kampung Demangan 05 Kelurahan Demangan Kecamatan 

Gondokusuman”, Skripsi ( Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 

2016), h. 26-30. 
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b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (Empowering). 

Penguatan ini melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai 

kegiatan, berbagai masukan dan berbagai peluang membuat mereka menjadi 

berdaya. Upaya pokok adalah peningkatan taraf penduduk, derajat 

kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi maupun 

kepada aspek lain. 

c. Memberdayakan mengandung arti melindungi dan membela kepentingan 

yang lemah agar tidak bertambah lemah. Upaya-upaya nyata untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang 

kuat terhadap yang lemah. 

C. Faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat   

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai 

hambatan yang menyertai. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk 

mensinergiskan berbagai pemberdayaan suatu program yang terpadu. 

Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus 

mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas. Kendala 

dalam program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam 

komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut 

adalah :
17

 

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, masyarakat yang kurang 

melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan 

kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini 

mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam 
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Htttp: www. Siswapedia.com/ faktor-penghambat perubahan sosial di akses pada tanggal 

13 Maret 2013 waktu 09:13 WITA 
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pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung 

tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. 

2. Perkembangan  dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat, 

masyarakat tidak  melakukan hubungan dengan masyarakat luar, 

perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat 

tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum 

menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu 

penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK 

pada suatu masyarakat. 

3.  Sikap masyarakat yang tradisional, masyarakat yang masih 

mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tidak dapat diubah secara 

mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial pada 

masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima 

inovasi dari luar. Padahal, inovasi merupaka salah satu faktor yang dapat 

mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. 

4.  Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, rasa curiga terhadap hal-

hal yang baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan 

sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang 

pernah dijajah oleh bangsa Barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-

pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, akibatnya semua dari 

unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa Barat selalu di curigai dan sulit 

mereka terimah. 

5. Adat atau kebiasaan, adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya 

perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dianggap oleh sebagian 

masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak 

lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang di anut menjadi punah jika 
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mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau 

kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakat. 

6. Ketergantungan, ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain 

(misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “Kemadirian” 

masyarakat membutukan waktu yang cenderung yang lebih lama. 

7. Superego, superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung ia 

tidak mau tahu sulit menerima perubahan atau pembaruan. Dorongan 

superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan 

pula. 

Kendala dalam program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-

kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program 

pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dibahas atas dapat diketahui 

beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan organisasi 

pemerintah Desa sederhana. Dalam kehidupan masyarakat, ada pandangan 

segolongan atau sekelompok yang mempunyai rasa membangun di mana selalu 

menginginkan adanya kemajuan-kemajuan dan perombakan-perombakan sesuai 

dengan tuntunan zaman.
18

  

B. Perubahan Sosial 

1. Perubahan Sosial 

Robert H. Lauer memberikan arti perubahan sosial, maka terlebih dulu 

menjelaskan definisi perubahan sosial dengan alasan bahwa teori-teori perubahan 

sosial di masa lalu telah dibangun atas mitos- mitos tentang perubahan sosial, 

sehingga merintangi pemahaman dan menghalangi presfektif baru. Mitos 
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Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial Serta 

Teori Pembangunan (Cet. II; ALFABETA: Bandung, 2017 ), h. 3-7.  
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membentuk pola pikir yang menyimpang, trauma dan ilusi yang akan merupakan 

kendala untuk memahami perubahan sosial sebagai hakekat manusia. Alasan lain 

oleh Robert H. Lauer, bahwa definisi perubahan sosial itu pada umumnya terlalu 

luas dan terus berubah tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat perubahannya. 

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa  perubahan-perubahan  sosial sebagai 

suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan- 

perubahan kondisi georafis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi 

maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam 

masyarakat.
19

  

Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada 

modifikasi-modifikasi mana terjadi dalam pola-pola kehidupan masyarakat.  

karena sebab-sebab intern maupun sebab ekstern. Modifikasi-modifikasi mana 

terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstren. 

Selo Soemardjan rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai- nilai, sikap dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi 

tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai lingkungan 

pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi 

struktur masyarakat lainnya. 

Adams  dari Kamus Sosial: “The user perticipation in services and to self-

help movent generally, in wich group take action on their own behalf, either in 

cooperation with, or indenpendently of, the stution services.” Berdasarkan 

devinisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk 

membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu 
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Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Ce. XXXVIII; PT. RajaGrafindo 

Persada: Jakarta ), h. 304-305.   
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mengelolah lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga bekerja dan 

membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup.
20

 

Menurut Bruce J. Cohen perubahan sosial adalah setiap perubahan yang 

terjadi dalam struktur masyarakat, seperti jumlah perubahan remaja yang 

memasuki perguruan tinggi, perubahan laju kematian penduduk atau harapan 

hidup penduduk dan perubahan peran istri dalam keluarga modern. 

Karl Marx mengatakan bahwa perubahan sosial ada pada kondisi historis 

yang melekat pada perilaku manusia secara luas, tepatnya sejarah kehidupan 

material manusia. Pada hakikatnya perubahan sosial dapat diterangkan dari 

sejumlah hubungan sosial yang berasal dari pemilikan modal atau material. 

Perubahan sosial akan terjadi karena konflik kepentingan material atau hal yang 

bersifat material. 

Menurut Marx terdapat tiga tema menarik ketika kita hendak mempelajari 

perubahan sosial, yaitu: 

1. Perubahan sosial menekankan pada kondisi material yang berpusat pada 

perubahan cara atau teknik produksi material sebagai sumber perubahan sosial 

budaya. 

2. Perubahan sosial utama adalah kondisi material dan cara produksi dan 

hubungan sosial serta norma-norma kepemilikan. 

3. Manusia menciptakan sejarah materialnya dan terlibat dalam hubungan-

hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. Kemampuan 

manusia untuk membentuk sejarah sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan 

material dam sosial yang telah ada. 
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Sriwidayanti, Pemberdayaan Mayarakat: Pendekatan Teoritis. H. 95-96. 
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2. Bentuk-Bentuk Perubahan 

Perubahan sosial dapat di bedakan kedalam beberapa bentuk, yaitu:  

a. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat  

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil sering mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. 

Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak 

tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk 

menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-

kondisi baru, yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan 

perubahan-perubahan tersebut, tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-

peristiwa di dalam sejarah masyarakat  yang bersangkutan.
21

 

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar 

Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-

unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi 

masyarakat. Satu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat 

agraris, misalnya merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar 

pada masyarakat. Berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan  dan ikut 

terpengaruh misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan 

kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya.  

c. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki  

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan 

yang di perkirakan atau yang telah di rencanakan terlebih dahulu oleh pihak-

pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakaat. Pihak-pihak 

yang menghendaki perubahan dinamakan agen of chage, yaitu seseorang atau 
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sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pimpinan 

satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan, 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung 

di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 

akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. 

Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak 

mencakup paham apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak 

diharapkan oleh masyarakat. Mungkin suatu perubahan yang tidak dikehendaki 

sangat diharap dan diterima oleh masyarakat. Bahkan para agent of change 

yang merencanakan perubaha-perubahan  yang dikehendaki telah 

memperhitungkan terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga 

(dikehendaki) di bidang-bidang lain. Pada umumnya sulit untuk mengadakan 

ramalan tentang terjadinya perubahan-perubahan yang tidak di kehendaki. 

Karena proses tersebut biasanya tidak hanya merupakan akibat dari segala 

gejalah sosil saja, tetapi dari berbagai gejala sosial sekaligus.
22

 

3. Faktor Perubahan Sosial 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab tersebut mungkin 

sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang 

letaknya di luar. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri, 

antara lain adalah: 

a. Bertambah atau Berkurangnya Penduduk. Pertambahan penduduk sangat 

cepat di pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur 

masyarakat, terutama lembaga-lembaga ke masyarakatannya. Misalnya, 

orang layak mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai 
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tanah, bagi hasil dan selanjutnya, yang sebelumnya tidak dikenal. 

Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari 

desa kekota atau dari daerah kedaerah lain (misalnya transmigrasi). 

Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, asalnya, dalam bidang 

pembagian kerja dan stratifikasi sosial, yang mempengaruhi lembaga-

lembaga kemasyarakatan. 

b. Penemuan-Penemuan Baru. Suatu proses sosial yang terjadi dalam jangkau 

waktu yang tidak terlalu lama  adalah inovasi. Keinginan untuk 

mempertinggi kualitas suatu karya merupakan pendorong untuk meneliti 

kemungkinan-kemungkinan ciptaan baru seringkali bagi mereka yang telah 

menemukan hal-hal yang baru diberikan hadiah atau tanda jasa atas jerih 

payahnya. 

c. Pertentangan masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan 

sosial. Pertentangan-pertentangan antara individu dengan kelompok atau 

perantara kelompok dengan kelompok. Pertentangan antara kelompok 

mungkin terjadi antara generasi tua dengan muda. Pertentangan-

pertentangan demikian itu kerap kali terjadi, apalagi masyarakat yang 

sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Generasi muda 

yang belum terbentuk kepribadiannya, lebih mudah menerima unsur-unsur 

kebudayaan asing (misalnya kebudayaan Barat) yang dalam beberapa hal 

mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan menimbulkan demikian 

perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan yang 

lebih bebas antara wanita dengan pria, atau kedudukan mereka yang kian 

sederajat di dalam masyarakat dan lain-lainnya. 
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d. Terjadinya pemberontakan atau revolusi   

Revolusi yang meletus pada Oktober 1917 di Rusia telah menyulut 

terjadinya perubahan-perubahan besar Negara Rusia yang mula-mula 

mempunyai bentuk kerajaan absolut menjadi diktator proletariat yang 

dilandaskan pada dokrin Marxis. Segenep lembaga kemasyarakatan, mulai 

dari bentuk negara sampai keluarga batin mengalami perubahan-perubahan 

yang mendasar.
23

 

Adapun  faktor-faktor perubahan sosial sebagai berikut:
24

 

1. Toleransi  

 Toleransi merupakan sikap menerima sesuatu keadaan, toleransi 

terhadap perbuatan menyimpang merupakan sarana dalam mengadakan 

perubahan sosial, dengan adanya toleransi akan mendorong individu yang 

kreatif menciptakan usaha-usaha perubahan. Masyarakat yang memiliki 

toleransi, memiliki kontrol sosial yang lemah. Penyimpangan terjadi bila 

ada ketidak sesuain antara aspirasi dengan saluran yang berfungsi 

menciptakan cita-cita tadi. 

2. Sistem terbuka lapisan masyarakat 

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal yang 

luas, atau berarti memberikan kesempatan kepada individu untuk maju atas 

dasar kemampuan sendiri. Individu merasa puas dalam kedudukannya diberi 

kesempatan memperbaiki nasib. Oleh karena itu, individu yang memiliki 

kreativitas, kritis, berkesempatan memperbaiki kedudukan. 

 

                                                             
23

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 324. 

24 Sunyoto Usman , Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial ( Cet. I; PUSTAKA PELAJAR: 

Yogyakarta, 2015 ), h. 50. 
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3. Rasa ketidakpuasan  

Masyarakat yang telah berakar menyebabkan terjadinya revolusi 

dalam masyarakat. Revolusi melahirkan perubahan-perubahan dalam 

seluruh aspek kehidupan. Ketidakpuasan dalam masyarakat ditimbulkan 

kebijaksanaan penguasa yang tidak berakar dalam aspirasi masyarakat, akan 

lebih mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat. 

4. Karakter masyarakat 

Secara etnopsikologi tiap kelompok masyarakat berbeda karakter 

sehingga berbeda pula sikap menanggapi sesuatu masalah sosial. Ada 

masyarakat yang bersifat sikap mudah menerimah sesuatu hal yang baru, 

sikap ini bertalian erat dengan nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. 

5. Pendidikan 

Masalah perubahan sosial adalah masalah sejauh mana sikap 

menerima dan mengubah sikap merupakan salah satu pendidikan, ini berarti 

pendidikan memberi dorongan mengubah masyarakat. Pendidikan 

mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan, memberikan nilai-

nilai tertentu bagi manusia, terutama  dalam membuka pikirannya serta 

menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berfikir secara ilmiah.  

Talcott Parsons melahirkan teori struktural fungsional tentang perubahan. 

Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada 

masyarakat seperti hal pertumbuhan pada makhluk hidup.  Komponen utama 

pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa 

setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan 

strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang 

lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan 

tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan 
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hidupnya. Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah 

proses perubahan sosial. Bahasa tentang struktur fungsional Parsons ini akan di 

awali dengan empat fungsi yang penting untuk semua sistem “tindakan”, terkenal 

dengan skema AGIL. 

AGIL Suatu fungsi (function) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan 

kearah penemuan kebutuhan tertentu atau kebetuhan sistem”. Parsons 

menyampaikan empat fungsi yang penting diperlukan oleh sebuah sistem- 

adaptation (A), goal attainment (G), integration (I), dan latensi (L), atau 

pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat emparatif fungsional ini di 

kenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus 

memiliki empat fungsi ini:
25

  

1. Adatation (Adaptasi), sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

2. Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefiniskan 

dan mencapai tujuan  utamanya. 

3. Integration (Integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian 

yang menjadi komponennya. Sistem harus juga dapat mengelolah hubungan 

antara ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L). 

4. Latency (latensi atau Pemeliharaan pola): sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual 

maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. 

                                                             

25
Ritzer George, J. Goonman Douglas, Teori Sosiologi Modern ( Cet. VI Jakarta: Kencana, 

2007 ), h. 352. 
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Teori struktur fungsionalisme memusatkan perhatian pada “Struktur Sosial” 

akibatnya menurut Ritzer mengatakan bahwa teori ini ada dalam paradigma 

sosiologi sebagai (“fakta sosial”). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat (studi 

pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar). Oleh karena itu untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat 

dan  problematika masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, maka yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan memakai metode penelitian Kualitatif.  

Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan 

upaya-upaya penting, seperti mengaju pernyataan-pernyataan dan prosedur, 

mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisa data secara 

induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan 

makna data. Laporan akhir untuk penelitian memiliki struktur atau kerangka yang 

fleksibel. Penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya 

induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas 

suatu persoalan.
26

 

Penelitian ini menitik beratkan pada proses pengumpulan data supaya dapat 

menggambarkan keadaan objek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk: pertama, 

mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. 

                                                             
26

John W Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed ( Cet. 

III; Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013 ), h. 4-5.  
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Kedua,  menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa yang 

terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang, waktu dan situasi 

lingkungan secara alamiah serta mendapatkan makna dari permasalahan yang 

hendak dicapai. Penelitian menggambarkan tentang Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi Atas Pangaji Kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar). 

2. Lokasi Penelitian 

  Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar merupakan 

tempat dimana peneliti tinggal dan mengaji. 

  Waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang  yang terhitung dari 

tanggal 28 Januari sampai 12 Mei 2019. 

B. Pendekatan Penelitian 

A. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yaitu 

pendekatan tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk 

interaksi yang terjadi antar mereka menurut pendekatan sosiologi bahwa 

dorongan, gagasan, dan lembaga agama mempengaruhi. Juga dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial.
27

 

Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan sebagai 

dasar penelitiannya. Sosiologi dapat dihubungkan dengan kejadian sejarah, 

sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses 

berlangsungnya hidup kelompok-kelompok, atau beberapa peristiwa dalam 

perjalanan sejarah dari kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara 

dapat dipelajari dengan mengungkapkan latar belakang terbentuknya suatu negara, 

                                                             
27

Dadang Kahmad, Sosiologi Agama ( Cet. V; PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009 ), h. 

90-91.  
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faktor-faktor, prinsip-prinsip suatu negara sampai perjalanan negara di masa yang 

akan datang. Sosiologi mempertumbuhkan semua lingkungan dan kebiasaan 

manusia, sepanjang kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dan dapat 

mempengaruhi pengalaman yang di rasakan manusia, serta proses dalam 

kelompoknya. Selama kelompok itu ada, maka selama itu pula akan terlihat 

bentuk-bentuk, cara-cara, standar, mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat 

kelompok tersebut. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara 

manusia dan berpengaruh terhadap analisis sosiologi.
28

 

B. Pendekatan Histori  

Historis atau pendekatan kesejarahan. Pendekatan ini menganut pandangan 

bahwa suatu fenomena religius bisa dipahami dengan mencoba mengalisis 

perkembangan prinsip-prinsip umum dari tingkah laku religius dan 

menghubungkan kejadian-kejadian khusus dan tertentu, muncullah pola-pola 

kejadian yang menghasilkan prinsip. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui problem-problem yang terjadi 

di masyarakat sehingga mengalami perubahan dan strategi  pemberdayaan 

masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar. 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu 

data primer dan data skunder. 

 1. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara 

kepada informan yang terlibat secara lembaga dan di luar lembaga serta dianggap 

mempunyai pengetahuan dan kapabilitas dengan objek penelitian. 

                                                             
28

Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h. 39-40. 
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2. Data Skunder 

Data skunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, dokumen, dan arsip yang 

berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Beberapa diantaranya berupa buku-

buku, dokumen, dan foto-foto dokumentasi yang berkaitan. 

 Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data empirik yang 

diperoleh dari informan penelitian melalui observasi dan wawancara, data yang 

kedua adalah data sekunder yaitu yang diperoleh melalui kepustakaan dan juga 

data dari pemerintah setempat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Seorang penelitian harus melakukan pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya 

suatu penelitian. Pentingnya pengumpulan data dalam suatu penelitian, 

mengharuskan seorang peneliti untuk maupun merencanakan dengan baik 

penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Obsevasi 

Observasi  dilakukan peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan 

data dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat  (studi 

atas pangaji Kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar), dengan mengamati secara langsung di tempat penelitian.  

Observasi biasa di artikan sebagai pengamatan dan percatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi 

langsung dilakukan terhadap abyek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observer berada bersama obyek yang diselidikinya. 

Sedangkan Observasi Tidak Langsung adalah pengamatan yang dilakukan 
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tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan di selidiki.
29

 

Misalnya peristiwa tersebut di amati melalui film, rangkain slide atau 

rangkaian foto. 

b. Wawancara (Interview) 

Menurut Cresswell menyatakan bahwa wawancara dalam penelitian 

survei dilakukan oleh penelitian dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan 

yang diberikan kepada responden. Peneliti melakukan pertanyaan kepada 

responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, 

mengamati perilaku, dan merekam semua respondari yang disurvei. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catatan peristiwa yang 

telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental 

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokument merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

E. Instrumen Penelitian 

Tolak ukur keberhasilan penelitian lapangan dengan metode kualitatif juga 

tergantung pada instrumen penelitian yang digunakan pada saat meneliti, adapun 

yang penting untuk di persiapkan ialah alat tulis menulis seperti buku, pulpen, 

pensil, handphone (Hp), kamera sebagai alat untuk mencatat informasi yang di 

dapat dari hasil observasi dan wawancara serta kamera sebagai alat untuk 

merekam suara dan mengambil gambar di lokasi penelitian. 
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Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Cet XI; Gadjah Mada University 

Press: Yogyakarta, 2005), h. 100.  
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F. Teknik Analisis Data 

Setelah data penelitian terkumpul maka dibutuhkan data-data hasil 

penelitian sehingga hasilnya mampu menjawab masalah penelitian yang sedang di 

teliti, penelitian ini digunakan dalam menggunakan metode analisis data sebagai 

berikut: 

Menggunakan metode analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Data hasil penelitian terkumpul maka peneliti akan membagi data-data 

dalam beberapa macam untuk lebih memusatkan, menfokuskan dan memilih 

dengan baik, tentang data-data mengenai strategi pemberdayaan masyarakat 

pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. 

2. Penyajian Data 

Peneliti melihat sesuai dengan strategi pemberdayaan masyarakat dan 

problematika masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ada 

penemuan yang kuat dan mendukun pada saat pengumpulan data selanjutnya. 

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara terus-menerus selama di tempat 

penelitian, setelah data rampung maka peneliti akan mencari penjelasan yang 

terkait dengan data peneliti. Kesimpulan-kesimpulan itu akan di verifikasi 

selama penelitian berlangsung dengan memikirkan ulang dan meninjau 

kembali data yang ada di lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.  

Penelitian ini, peneliti mengunakan metode dokumentatif, yaitu mengambil 
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referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, 

penarikan kesimpulan akan dilakukan peneliti sebagai kegiatan terakhir dengan 

menentukan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan dipaparkan. Hal ini 

merupakan sesuatu yang penting bagi peneliti sebagai jawaban  masalah dalam 

bentuk strategi pemberdayaan masyarakat dan problematika masyarakat 

pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali 

Mandar. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa Bonde 

Sebelum terbentuknya Desa Bonde wilayah ini sudah terbentuk sebuah 

kelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang  tokoh adat yang bergelar 

Kapala Kappung (kepala kampung). Awal terbentuknya diperkirakan sekitar abad 

ke-19. Jadi menurut Pasang yang diyakini Bonde, asal kata Bonde adalah berarti 

pasir yang berada di sekitar pantai (Pesisir Pantai), maka diberilah nama Bonde 

sebagai kappung Bonde. 

Setelah terbentuk distrik Campalagian, Bonde juga ikut membenahi struktur 

adatnya dengan mengangkat Mara’dia Bonde untuk membantu Mara’dia (Raja). 

Selanjutnya perkembangan semakin maju maka setelah terbentuk kecamatan 

Campalagian maka tatanan pemerintahan Bonde pun ikut berubah yang awalnya 

disebut kampung yang kemudian berubah jadi Desa Bonde. Pada tahun 1968 di 

adakan pemilihan kepala desa yang pertama.
30

 

Kepala desa pertama dijabat oleh seorang yang berasal dari masyarakat dan 

merupakan pembantu dari Mara’dia (Juru Tulis Mara’dia) dari periode tersebut 

sampai sekarang sudah enam kali terjadi pergantian kepala desa. 

Sampai pada tahun 2009, Desa bonde memiliki 4 pembagian dusun yakni: 

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

perkembangan populasi penduduk yang cukup siknifikan setiap tahunnya dan 

padatnya penduduk dari suatu wilayah maka dusun IV Puppole dipisah menjadi 2 

                                                             
30

Usman Abbas, Dokumen Rencana Jangka Menengah (Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2025) h. 8.  
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bagian yakni dusun IV Puppole dan dusun V Pasar Baru. Pada tahun 2010 Desa 

Bonde memiliki 5 Dusun yakni : Dusun I Mara’dia, II Masigi Timur, III Masigi 

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

pelaksanaan pendataan serta pelayanan yang mudah bagi pemerintah desa 

setempat. 

Tabel. 1 
 Nama Kepala Desa Bonde tahun 1965-2019 

NO. 
Nama Pejabat 

Kepala Desa Bonde 
Periode Keterangan 

1 RUKKAWALI 1965-1985 Kepala Desa 

2 ANDI DAUD,S 1986-2001 Kepala Desa 

3 SULEMAN 2002-2004 Pejabat Sementara 

4 H.MUH.YUSUF 2005-2006 Pejabat Harian 

5 Drs.H.JAWAHIR 2006-2012 Kepala Desa 

6 S.USMAN ABBAS 2013-2018 Kepala Desa 

7 S.USMAN ABBAS 2018 – Sekarang Kepala Desa 

Sumber Data: Periode Kepala Desa Bonde 

2. Kondisi Pemerintah Desa (Demografi) 

Desa Bonde merupakan daerah pesisir pantai yang berada  pada + 45 m – 50 

m diatas permukaan laut yang terletak + 38 km dari ibukota kabupaten. Desa 

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

sekitar 5.220 jiwa dari 1.437 kk.
31

 

Sebagian besar penduduk desa Bonde adalah Wiraswasta, Pegawai Negeri 

Sipil, Nelayan, Petani dan Pertukangan (kayu/batu) sedangkan fasilitas pendidikan 

dan kesehatan di Desa Bonde yaitu: Madrasyah Aliyah 1 buah, SMP 1 buah, 

Madrasyah Tsanawiyah 1 buah, SD 3 buah, Madrasyah iftidaiyah 1 buah, TK 1 

buah dan PAUD 5 buah,untuk fasilitas kesehatan terdapat 5 buah Posyandu, untuk 

fasilitas keagamaan terdapat 5 buah Masjid, Pasar Induk Kecamatan 1 buah, 1 

buah Perpustakaan. 
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Usman Abbas, Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa, h. 9. 
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Tabel. 02 

Jumlah penduduk Desa Bonde Tahun 2019 

No. Nama Dusun  

Penduduk                                    

( Jiwa ) 
Jumlah 

Rumah 

Tangga 

(RT) 

Luas 

Wilayah ( 

Ha) 

Tingkat 

Kepadatan 

Penduduk 
Lk Pr Total 

1 Dusun Maraddia 383 433 816 243 

217,75  

2 
Dusun Masigi 

Timur 
481 513 994 286 

3 Dusun Masigi Barat 479 500 979 282 

4 Dusun Puppole 679 775 1454 336 

5 Dusun Pasar Baru 534 456 990 308 

T o t a l 
255

6 

267

7 
5233 1455 

Sumber Data:
32

 Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di 

Desa Bonde 

Tabel. 03 
Jumlah Komposisi penduduk berdasarkan umur di Desa Bonde 2019 

U M U R                                                                                  

( Thn ) 

JUMLAH 

( Jiwa ) 
Keterangan 

0 – 18 
418  

18 – 24 
633  

25 – 55 395 
 

 

55 –keatas 
341  

T o t a l 
1.787  

Sumber Data: Jumlah dan Komposisi Penduduk berdasarkan umur 
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Usman Abbas, Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa, h. 9.   
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3. Keadaan Sosial & Budaya  

 Desa Bonde dalam kategori keagamaan dan kebudayaan sangat homogen. 

Masyarakat Desa Bonde 100 % memeluk agama Islam. Kondisi internal mereka 

yang homogen, maka dinamika sosial kebudayaan dan keagamaan yang terjadi 

dalam Masyarakat Desa Bonde sangat erat sifat kekeluargaan dan gotong royong 

sehingga tidak ada lompatan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan simultan. 

Namun demikian tidak bisa juga dikatakan bahwa tidak terjadi dinamika. 

Persoalan agama merata memeluk Agama Islam, maka dalam tradisi kebudayaan 

begitu juga adanya. Masyarakat Desa Bonde tetap memelihara tradisi budayanya 

dan hal ini yang membuat Masyarakat Desa Bonde tetap eksis sampai saat ini.
33

 

Tabel. 04  
Lembaga/organisasi di Desa Bonde 2019 

 

NO. NAMA LEMBAGA/ORGANISASI 
JUMLAH( 

KLP ) 
KETERANGAN 

1 Badan Perwakilan Desa ( BPD ) 1 Aktif 

2 LKMD  1 Tidak aktif 

3 Karang Taruna 1  Aktif 

4 Remaja Mesjid 4 Aktif 

5 Kelompok Tani 5 Aktif 

6 PKK 1 Aktif 

7 Kelompok Nelayan 2 Aktif 

8 SPP 12 Aktif  

9 Sanggar Seni Kaligrafi 2 Aktif 

Sumber Data: Kelembagaan / Organisasi yang ada di Desa Bonde 
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4. Keadaan Ekonomi 

a. Mata Pencaharian 

Masyarakat Desa Bonde pada umumnya adalah berprofesi sebagai pedagang 

dan Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pasar Campalagian sebagai pusat 

perekonomian berada di wilayah Desa Bonde, begitupun pusat pendidikan mulai 

TK sampai Sekolah Menengah Umum juga terdapat di Desa Bonde. Namun 

demikian sebagian penduduk memiliki profesi lain yakni Nelayan, Petani, Buruh, 

Tukang Ojek, Tukang Bentor dan Pertukangan.
34

 

Tabel. 05 
Komposisi mata pencarian masyarakat di Desa Bonde 

 

No. Mata Pencaharian 

 

Jumlah ( % ) 

 

1.  Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 27 

2. Pedagang 35 

3. Nelayan 10 

4. Petani 7 

5. Pertukangan(Kayu/Batu) 8 

6. Buruh 5 

7. Tukang Ojek 4 

8. Tukang Bentor 4 

Sumber Data   :   Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat 

Dari data tabel di atas menunjukan bahwa masyarakat Desa Bonde 

didominasi oleh PNS dan Pedagang sebagai mata pencaharian utama masyarakat. 

Di antara Masyarakat Desa Bonde ini ada yang memilih menjadi nelayan, petani, 

buruh, tukang ojek, tukang becak dan pertukangang (kayu/batu) 
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B. Kondisi Pemerintahan Desa. 

1. Pembagian Wilayah Desa. 

Desa Bonde terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kappung yang terdiri dari, Kappung 

Mara’dia, Kappung Masigi Timur, Kappung Masigi Barat, Kappung Puppole, 

Kappung Pasar baru yang dipimpin Kapala Kappung atau Kepala Dusun. 

Dari  5  Dusun  yang  ada di Desa Bonde tingkat kepadatan penduduk 

hampir sama di setiap dusun sehingga desa Bonde termasuk kepadatan 

penduduknya yang paling  besar di Kecamatan Campalagian walaupun 

wilayahnya paling sempit.
35

 

2. Agama  

Agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Bonde menganut agama Islam, 

masyarakat dan tokoh  Agama hingga sekarang belum pernah menerimah agama 

lain. Kecamatan Campalagian merupakan mayoritas agama Islam dam merupakan 

masyarakat yang paling padat penduduknya di Kabupaten Polewali Mandar, Desa 

Bonde merupakan Masyarakat yang paling padat di Kecamatan Campalagian. 

Campalagian merupakan pusat agama Islam yang ada di Polewali Mandar hingga 

sekarang dan masyarakat menolak agama selain agama Islam serta perusahaan 

asing masuk sebagai salah satu citra dari Campalagian.  

Desa Bonde memiliki khas sendiri dibandingkan dengan desa-desa yang ada 

di Campalagian yaitu, pertama memiliki Masjid Besar Campalagian,  Sekolah 

Pendidikan Agama pertama di Campalagian, kampung para ulama-ulama besar di 

Campalagian, kampung Mara’dia, makam para ulama-ulama dan memiliki bahasa 

khas yaitu bahasa Koneq-koneq.   

 Tradisi baca Yasin pada malam Jum’at dan Subuh masih kental hingga 

sekarang, Ziarah kubur di Hari Jum’at, Perayaan Haul juga dilaksanakan di Desa 

Bonde, Perayaan Maulid Nabi Masih Kental dan iringi dengan barasanji, Perayaan 
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Muharram Tradisi bakar Shulo dalam menyambut bulan Ramadhan, dan memiliki 

pangaji kitta’ dari berbagai daerah, Pangaji Kitta’ ini sebagai rujukan ilmu 

pengetahuan dasar dan hukum syariat dalam memahami  Islam setelah al-Qur’an 

dan Hadits. Masyarakat menyediakan tanah wakaf untuk para santri yang 

berdatangan dari luar daerah baik dari berbeda suku maupun bahasa, masyarakat 

menerima dengan baik para pendatang dari luar dengan baik.  

C. Asal Usul  Pangaji Kitta’  

1. Pangaji kitta’ 

Pangaji kitta’ berasal dari Mandar yang artinya Pengajian Kitab kuning, 

dulunya dinamakan sebagai pangaji ara’(Pengajian Arab) namun diganti dengan 

Pangaji kitta’, kitab klasik yang lebih dikenal dengan sekarang nama kitab 

kuning. Memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan ajaran 

agama Islam, ini menunjukan bahwa kitab kuning penting untuk dipelajari. 

Ilmuan Islam menulis karyanya berupa sebuah kitab yang berwarna unik yaitu 

kekuning-kuningan yang dipelajari oleh Madrasah dan Pondok Pesantren.
36

 

Kitab yang berisi ilmuan-ilmuan keislaman, khususnya ilmu fiqhi, yang 

ditulis atau dicetak dengan huruf Arab dalam bahasa Arab atau Melayu Jawa, 

Sunda dan sebagainya. Kitab itu disebut “kitab kuning” karena umumnya dicetak 

di atas kertas berwarna kuning yang berkualitas rendah. Kadang-kadang lembar-

lembaranya lepas tak terjilid sehingga bagian-bagian yang perlu mudah diambil. 

Biasanya, ketika belajar para santrinya membawa lembaran-lembaran yang akan 

dipelajari dan tidak membawa kitab secara utuh. Ini sudah merupakan kharisma 

dari kitab kuning itu sendiri sehingga kitab ini menjadi kitab yang unik untuk 

dipelajari karena dapat membawa lembaran-lembaran yang akan dipelajari tanpa 

harus membawa keseluruhan dari isi kitab tersebut.  
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Nurdin, “Urgensi Pengajian Kitab Kuning dalam Pengkaderan Da’i di Desa Bonde 

Kecamatan Campalagian” skripsi (Mkassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 8.  
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Kitab kuning berasal dari Timur Tengah, kitab kuning disebut “ al-kutub 

alqadimah” (buku-buku klasik) sebagai sandingan dari “al-kutub al-asriyah” 

(buku-buku modern). Al-kutub al-asriyah yang beredar di Indonesia (di kalangan 

pesantren) sangat terbatas jenisnya. Dari kelompok ilmu-ilmu syariat, yang sangat 

dikenal ialah kitab-kitab ilmu fiqhi, tasawuf, tafsir, hadist, tauhid (akaid), dan 

tarekat (terutama sirah nabawiyyah, sejarah hidup Nabi Muhammmad SAW). 

Dari kelompok ilmu. Ilmu non syariat, yang banyak dikenal ialah kitab-kitab 

nahwu saraf, yang mutlak diperlukan sebagai alat bantu untuk memperoleh 

kemampuan membaca kitab gundul. Dapat dikatakan bahwa kitab kuning yang 

banyak beredar dikalangan pesantren adalah kitab yang berisi ilmu-ilmu syariat, 

khususnya ilmu fiqhi dan Kitab syariat seperti:
37

 

1. Fiqhi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar’iyah yang 

berhubungan dengan perbuatan mukalaf. 

2. Tasawuf adalah salah satu dari jalan yang diletakkan Tuhan di dalam lubuk 

Islam dalam rangka menunjukan kemungkinan pelaksanaan kehidupan 

rohani bagi jutaan manusia yang sejati yang telah berabad-abad mengikut 

dan terus mengikuti agama yang diajarkan al- Qur’an.  

3. Tafsir adalah menjelaskan makna ayat ayat al-Qur’an dari berbagai seginya, 

baik konteks historisnya maupun sebab al-Nuzulnya, dengan menggunakan 

ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang 

dikehendaki secara jelas. 

4. Hadits adalah perkataan, perbuatan, persetujuan yang datang dari Nabi 

Muhammad SAW. 
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5. Tauhid adalah Ilmu yang secara khusus membahas masalah ketuhanan serta 

berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang 

meyakinkan. 

6. Tarekat adalah ilmu yang membahas penyebutan peristiwa-peristiwa, dan 

sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. 

Kitab kuning pada umunya berbahasa arab dan tidak mempunyai harkat 

maka dibutuhkan juga suatu metode untuk mengajarkan bagaimana kitab tersebut 

dapat dibaca oleh para siswa, dan sebelum menerjemahkan dan menguraikan 

materi pelajaran kitab kuning dan tentu dibahas matannya atau tata bahasanya. 

2. Metode Mengajar Kitab Kuning  

Penguasan metode tersebut dalam mengajarkan kitab kuning harus 

mencangkup berbagai unsur penting seperti yang dikemukakan Drs. HD. Hidayat 

MA. 

Sebagai pengertian metode belajar yang dikutip sebagai berikut: 

a. Memilih materi pelajaran yang hendak diajarkan. 

b. Menyusun (mengurutkan) materi yang telah dipilih berdasarkan tingkat 

serta jenjang pendidikan. 

c. Mengunakan teknik mengajar termasuk media pengajaran 

d. Evaluasi 

1) Eksistensi kitab Kuning 

Salah satu tradisi mengembangkan ajaran Islam adalah dengan cara 

memberikan bimbingan kepada para peserta didik untuk mempelajari kitab 

kuning. Kitab kuning memberikan arti agama seluas-luasnya ini terbukti dengan 

banyaknya pendapat dalam satu masalah agama, dan juga kitab kuning merupakan 
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tempat merujuk kepada permasalahan agama yang tidak kita pahami dari al-

Qur’an.
38

 

Kalau dilihat secara teliti peranan kitab kuning dalam membimbing ilmuan 

muslim sangat berpengaruh besar, ini dapat dibuktikan bahwa para intelektual 

muslim merujuk kepada kitab kuning, Walaupun sekarang suadah banyak kitab 

kuning diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Untuk menjadi seorang 

intelektual muslim sangat dibutuhkan penguasaan terhadap kitab kuning. Titik 

esensi dan sumber pokok dari diskursus kitab kuning sebagai literatur keagamaan 

Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga 

berwujud al-Qur’an. Esensi dan sumber pokok ini kemudian di lengkapi dengan 

sumber kedua, yakni sunnah atau hadits Rasulullah SAW. Wahyu yang berasal 

dari Allah SWT adalah sumber pengetahuan yang mutlak dan hanya Nabi 

Muhammad SAW yang dilimpahi rahmat untuk menerima wahyu tersebut melalui 

Malaikat. Pada pihak lain, hadits sebagai sumber diskursus kitab kuning berada 

pada tingkat kedua dari segi kemutlakannya, khususnya hadist shahih mutawatir. 

Oleh karena itu maka sangat diharapkan kepada para peserta didik pada pesantren 

yang merupakan suatu lembaga pengajaran agama Islam yang menitik beratkan 

kepada penguasaan kitab kuning. 

D. Data  Alumni Santri Musiman 

Adapun Daftar Nama-Nama Sekolah Dan Universitas, Santri 

Musimanan Tahun2017-2019 yaitu:  

1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
39

 

2. UNIVERSITAS HASANUDDIN 

3. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 

4. STAIN PARE-PARE 

5. STAI DDI MANGKOSO 

6. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 
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Nurhidayah, Daftar Nama Musiman Pangaji Kitta, Parappe tahun  2017-2019. 
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7. IAI- AS’ADIYAH SENGKANG 

8. IAIN PALOPO 

9. STAI MEJENE 

10. MA’HAD ALI AS’ADIYAH SENGKANG 

11. PONPES AL-IKHLAS UJUNG BONE 

12. MA AS’ADIYAH SENGKANG 

13. MA FIRDAUS MAROS 

14. SMA NEGERI 02 PARE-PARE 

15. MAN LAMPA 

16. SMA 1 WONOMULYO 

17. SMA PESANTREN DATOK SULAIMAN PALOPO 

18. PONPES MUSLIMIN INDONESIA CENTER SAMARINDA 

19. MA PP DDI AS-SALMAN ALLAKUANG SIDRAP 

20. MA PERGIS CAMPALAGIAN 

21. MAN 2 SINJAI UTARA 

22. PP. FASTABIQUL KHAIRAT DDI LADONG 

23. MA PP.YASRIB SOPPENG 

24. PDF ULYA AS’ADIYAH SENGKANG 

25. PP DDI LIL BANAT UJUNG LARE PARE-PARE 

26. PON-PES DDI KABALLANGAN 

27. PON-PES ANNAHDLAH MAKASSAR 

28. MA DDI PATOBONG 

29. MAN 1 WATAMPONE 

30. IMMIM PUTRI PANGKEP 

31. MA DDI POLEWALI 

32. LEMBAGA TAHFIDZ QUR’AN PANGKAJENE
40

 

33. LEMBAGA TAHFIDZ QUR’AN SIDRAP 

34. SMK 02 RAHA 

35. MA AS’ADIYAH LONGKA 

36. PONPES AL-IKHSAN KENJE 

37. MAS DDI BARU-BARU TANGA PANGKEP 

38. MAN MAMUJU 

39. MA MUHAMMADIYAH SONGING 

40. MAN BADAI 02 DOMPU 

41. MA DDI MATTOANGING 

42. MAS HJ. HANIAH
41

 

43. SMA PGRI SOMBA 

44. SMAN 01 KALUKKU 
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45. PONPES AS’ADIYAH BABURRAHMAN 

46. SMAN 01 MANGKUTAMA 

47. SMA NEGERI 03 MAKASSAR 

48. MAS WAHDANIYYAHTILLAH 

49. MA DDI TAKKALASI 

50. SMAN 01 MASAMBA 

51. MA YAYASAN ISLAM INDONESIA PULAU SEBATIK 

52. MA NURUL AS’ADIYAH CALLACCU SENGKANG 

53. MA DARUL FALAH SALUAHO 

54. PONPES SYALAFIYAH PARAPPE 

55. MA PUTRA MANGKOSO 

56. MA.PP.BABUL KHAER BULUKUMBA 

57. PONPES AN0NAHDILAH UP 

58. SMA NEGERI 10 GOWA 

59. MA AL-IKHLAS BONE 

60. SMA NEGERI 02 PARE-PARE 

61. SMAN 01 TINAMBUNG 

62. MA DDI KULO 

63. PP.DDI ENREKANG 

64. PONPES YAYASAN AHMAD BONE 

65. SMK KUHARA TAWALI MALAYSIA 

66. SMK HOLY TRINITY MALAYSIA 

67. MA AL-MUZAHWIRAH 

68. PP.RAUDATULRASYIDIN DDI CAMPALAGI 

69. PONPES HASAN YAMANI 

70. MTS PERGIS CAMPALAGIAN 

71. MTS DDI KALUPPANG 

72. MTS AL-MUBARAK DDI TABARAKKA 

73. MTS DARUL FALAH SALUAHO 

74. SMP 01 CAMPALAGIAN 

75. SMK GEOLOGI PERTAMBANGAN 

Tabel. 06 
Data santri musiaman 2017-2019

42
 

NO. TAHUN JUMLAH KET. 

1. 2017 60  

2. 2018 189  

3. 2019 180  

Sumberdata Musiman  Tahun 2017-2019 

                                                             
42

Nurhidayah, Daftar Nama Musiman Pangaji Kitta’ Parappe tahun  2017-2019.   



49 
 

E. Strategi Pemberdayaan Pangaji Kitta’ Di Desa Bonde 

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Abdul Waris 

(generasi ke 2 dari H. Madappungang, Penjual Kitab Kuning) berdasarkan sejarah 

bahwa:  

Adanya pangaji kitta’ di Desa Bonde merupakan salah satu reskinya orang 
Campalagian yang didatangi oleh ulama dari Sidrap, Awal H. Madappungang ini 
pergi menuntut ilmu ke Mekah, dia disana penerapannya dengan belajar malam. Ia 
menjelaskan bahwa banyak orang mau belajar namun tidak ada guru yang 
mengajar.  

H. Madappungang berasal dari Sidrap namun dia datang belajar di 
Campalagian dan semasa ia mengaji di Desa Bonde, masyarakat menyukai dan 
para masyarakat dan Qadi’ bermusyawarah, bagaimana cara agar 
Madappungangang ini bisa tidak pulang kekampungnya namun tetap dapat 
menetap di Campalagian, dengan inisiatif bersama bahwa Madappungang 
dinikahkan dengan orang Campalagian. Kuburan Almarhum KH. Madappungang 
sekarang ini sekarang terletak di belakang rumah beliau.

43
  

Adapun pesan dari nangguru dimasa yang saya ingat mengatakan bahwa 
bila mau mengaji itu seharusnnya jangan satu guru namun banyak guru-guru 
didatangi untuk belajar. Pesan dari Nangguru saat ini belum saya pernah lupakan 
adalah “laksanakan ibadah dan jangan putus-putus tetapi usahakan Istiqomah 
dalam beribadah di Jalan Allah Ta’alah.”    

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh nangguru 

Muhammad Da’aming terhadap pemberdayaan pangaji kitta’mengatakan 

bahwa:
44

 

Jalan-jalan Islam yang telah dipublikasikan pada tahun 2016 nangguru 
Da’aming mengatakan bahwa; pada pembelajaran sharaf baru pembelajaran 
nahwu, tetapi sebelumnya harus belajar ilmu tajwid, kami dalam pembelajaran 
nahwu sharaf rata-rata kami memberika contoh apa yang terkandung dalam al-
Qur’an karena dengan contoh yang kami di al-Qur’an, mudah-mudahan anak-anak 
bisa memahami bagaimana harakatnya, sebab-sebab diberikan tanda harakat dan 
kenapa bisa, bagaimana caranya mengartikan dan paham menafsirkan al-Qur’an.  

Maka dalam hal ini kita langsung mengacuh pada al-Qur’an sumber nahwu 
itu sebenarnya bersumber dari al-Qur’an, lahirnya pembelajaran nahwu sharaf itu 
bersumber dari al-Qur’an setelah belajar nahwu sharaf biasanya dilanjutkan 
dengan pembelajaran kitab kuning apakah kitab kuning mengacuh pada fikih atau 
tauhid dan selanjutnya tafsir. Kami disini sekedar pembelajarnya dasar saja, 
kemudia selah anak-anak mempunyai dasar, kami juga disini kami memiliki 
keterbatasan Ilmu juga, setelah anak memiliki dasar kami arahkan ke pesantren 
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Abdul Waris, Petani, Wawancara pada tanggal 10 Februari 2019  waktu 10.00 WITA. 
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Muhammad Da’aming, (PNS), Wawancara tanggal 09 Februari 2019 waktu 14.00 WITA 
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syalafiyah karena disana pembinanya itu lebih dalam pembelajaran kitab kuning, 
jarak dari pesantren syalafiyah sepanjang 500 meter dari sini. 

Anak-anak pangaji disini hanya membawa bekal pribadinya disini, untuk 
belajar, bayaran itu tidak ada, makanya kami tidak memiliki bantuan sebab tidak 
ada struktur kepengurusan. Kami hanya sekedar mengajarkan saja dan dalam 
pembelajaran ini, tidak ada satu rupiapun yang kami tarik dan memang dalam 
pembelajaran ini tidak terlalu memakan biaya juga paling yang kita pake paling 
tinta dan spidol saja, anak-anak yang belajar, apakah itu dari SD, Tsanawiyah, 
Aliyah, bahkan dari mahasiswa bahkan lagi tidak sekolah,yang sudah selesai 
sekolah, kami tetap menerima anak-anak mau belajar, disini tidak ada semacam 
persyaratan untuk penerimaan santri khususnya santri musiman. 

Pappasanna atau pesan-pesan ulama tempo dulu ulama mengatakan bahwa 
yang diajarkan sekali yang saya ingat itu adalah kalau tahu sharaf ajarkan sharaf 
kalau tahu nahwu ajarkan nahwu, pokoknya kesimpulannya apabila sudah di 
pelajari selanjutnya diajarkan. Kita dulu itu sangat diberikan betul motivasi 
belajar dan mengajar karena kenapa biasa orang ada ilmunya tapi tidak diajarkan, 
adapun harapan nangguru Da’aming untuk kedepannya adalah salah satu jalan 
adalah harus ada generasi yang menlanjutkan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. Mahyading Mahdi (Sebagai 

Pengurus Masjid Besar Desa Bonde Kecamatan Campalagian) mengenai 

pemberdayaan pangaji kitta’ini mengatakan bahwa: 
45

 

Wakaf besar sekarang merupakan peninggalan rumah Almarhum KH. M. 
Mahdi Hurairah yang sengaja diwakafkan dan masyarakat Bonde untuk para 
pangaji kitta’ baik santri mapun santriwati, para pangaji kitta’ yang berdatangan 
dapat fokus belajar serta belajar mandiri seperti memasak, bersih dan sopan 
kepada masyarakat.  perubahan yang terjadi mengenai anak pangaji kitta’, 
awalnya anak pangaji tinggal di rumah nanggurunya sedangkan sekarang rumah 
yang diwakafkan oleh keluarga serta masyarakat Desa Bonde.  

KH. Abdul Kadirlah yang pertama meletakkan dasar pengajian kittab 
kuning yang berasal dari  Bugis Sidrap (Belokka). Menurut sejarah Campalagian 
terjadi awal dari pangaji kitta’ mulai dari pemberontakan Wahabi di Arab Saudi 
Syekh Said al-Yamani yang di kejar oleh tentara Wahabi beliau adalah Mukti 
Syafi’ih yang di kejar oleh bangsa Wahabi pada saat itu. Dia melarikan diri 
belayar ke Malasyia di (Johor) kemudian dia berlayar ke Tanah Mandar letaknya 
pada Kecamatan Campalagian di Polewali Mandar, setelah beliau tiba di 
Campalagian  bertanya kepada  masyarakat bahwa saya mempunyai murid yang 
bernama Syekh Al Arsyad setelah bertemu dengan muridnya dia kemudian tinggal 
di Campalagian.  

Jalan ulama di Desa Bonde merupakan salah satu bukti rumah-rumah para 
ulama-ulama yang sekarang ini diabadikan menjadi sebutan jalan ulama sekarang 
ini ditempat masyarakat yang berada dusun II Desa Bonde sekarang ini. Menurut 
H. Mahyadin Mahdi mengatakan bahwa jalan yang dinamai jalan ulama sekarang 
ini dulu merupakan rumah para ulama Campalagian, letak rumah saling 
berderetan, adapun nama-nama ulama yang pernah tinggal disana yaitu KH. 
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Madappungang, KH. Abdul Rahim, KH. Muhammad Zaen, Syekh Said al-
Yamani dan lain-lainnya.    

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Abdul Hamid Dahlan terhadap 

pemberdayaan pangaji kitta’ mengatakan bahwa:
46

  

Pangaji kitta’ yang diterapkan langsung pada gurunya. Pada masa saya 
ketika belajar, apabila nangguru panen kelapa, kami dipanggil  panjat kelapa , 
muridnyalah yang ikut untuk membantu dikebun utamanya kelapa dan padi.  
Kami sebagai murid  hanya dapat membantu nangguru dengan  fisik dari segi 
materi itu belum ada. Nangguru mengajar dengan seikhlasnya, disitulah kami 
dapat berkahnya, sebagai seorang murid perlu kesabaran dan ikhlas untuk 
mengembangkan ajaran Islam, dari berbagai penjuru Sulawesi datang belajar 
kesini hingga membanjiri kappung masigi. Awalnya saya belajar syarapa (Kitab 
Syaraf) agar dapat paham dasar bahasa Arab. Adapun metode yang diajarkan oleh 
nangguru pada masa saya  dulunya  itu masih satu per satu, setelah itu kami di 
suruh menghafal, dipahami dan sampai tidak ada salahnya sama sekali.  

Kebanyakan pendatang yang banyak belajar kitta’ dibanding dengan  
penduduk sekarang ini sudah satu per satu. Adapun harapan untuk kedepannya 
bagaimana caranya agar pangaji kitta’ ini bisa kembali dan semoga banyak 
generasi yang meneruskan kedepannya, dulunya Campalagian dijuluki sebagai 
madinatul islam (Kota Islam)  

Alhamdulillah kebanyakan masyarakat Bonde yang paham mengaji kitta’ ,  
berhasil  lulus  diperguruan tinggi seperti di luar Jawa maupun diluar negeri 
seperti Kairoh dan Maroko. Adapun pesan nangguru yang masih saya ingat dia 
mengatakan bahwa “kamula yang saya harapkan apa yang diperoleh dari ilmu 
saya ajarkan kepada kamu, semoga kamu dapat mengajarkan, mengamalkan dan 
istiqomah”(pesan dari ayahanda sekaligus gurunya yang memberikan amanah 
kepada anaknya).  

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Usman Abbas 

(Kepala Desa Bonde) salah satu anak dari ulama keluarga Syekh Abbas di Desa 

Bonde,  terhadap pemberdayaan pangaji kitta’ mengatakan bahwa:
47

  

 Kami dari pemerintah memberikan dukungan , karena kegiatan mengaji ini 
sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu dilakukan di Desa Bonde, pada 
tahun 1825.Adapun harapan kami  terhadap pangaji kitta’ kedepannya, untuk 
masa yang akan datang khususnya di Desa Bonde yaitu semoga pangaji kitta’ bisa 
bertahan, semakin kuat dan cerdas, faktor yang mempengaruhi kurangnya 
perhatian masyarakat terhadap pangaji kitta’ ini yaitu sudah dipengaruhi 
teknologi, pergaulan bebas serta lingkungan. 

Adapun saran dan harapan kepada masyarakat pemuda untuk melestarikan 
pangaji kitta’ di Desa Bonde yang tercinta, harapan  mengurangi pergaulan bebas 
lebih fokus pada bidang keagamaan dan pendidikan. 
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Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Amiruddin S.Ag 

(Imam Masjid Raya Desa Bonde Campalagian) terhadap pemberdayaan pangaji 

kitta’di Desa Bonde mengatakan bahwa:
48

 

Keadaan Keberagamaan Campalagian saat ini, secara khusus Bonde suasana 
masih bertahan, namun tidak sesemarak seperti dulu namun sekarang sudah 
kurang. Apa yang dilihat masyarakat karena belajarnya tinggal di Bonde. Tidak 
dipungkiri ada yang sudah hilang di banding dulu. Daya  tarik masyarakat itu 
sebagai penyakit, karena dari kecenderungan orang-orang saat ini fokus kedunia. 
Atas kemajun teknologi terjerus kurang serta keadaan globalisasi sekarang. 
Metode  yang dipakai apa yang diterapka pes two pes kebanyakan anak sekolah 
mahasiswa dan bahkan S2 yang datang belajar.  

 Sekarang sangat menarik dengan melakukan sistem cepat, makin disenangi 
oleh kalangan luar. Harapan untuk mempertahankan perlu dikembalikan 
keberagamaan dapat kembali dan bangkit semangat dan ada generasi yang 
melanjutkan. Pesan nangguru salah satunya yang saya ingat hingga sekarang yaitu 
tetap kokoh mempertahankan paham mangaji kitta’, istiqomah dalam mengajar. 
Pesan untuk para pemuda yaitu dasar ilmu kita jangan dikalahkan pamaham luar, 
pangaji kitta’ perlu di pertahankan.   

Kritik untuk generasi para remaja harus bangga dengan adanya 
pembelajaran, keberadaan ulama yang pernah meramaikan lingkungan para 
pemuda, saya berharap bahwa mari kita kembalikan memberikan motivasi kepada 
para pemuda, mari raih kembali pangaji kitta’, kemudian meraih lingkungan kita 
kembali, yang sekarang ini pudar. Semoga khazanah keislaman masyarakat 
Mandar dapat kembali sesuai dengan harapan para nangguru-nangguru. Apabila 
kamu merasa hebat maka lihat kebawah.  

Mendengarkan riwayat dan sadar jaya kepengetahuan agama, kembali 
bagaimana orang ulama dulu. Jangan pernah merasa kita sudah hebat, padahal kita 
ini tidak punya apa-apa sama sekali, masyarakat kurang pendidikan agamanya. 
Ilmu itu tidak ada batas, jangan pernah puas menuntut ilmu, tuntutlah ilmu hingga 
akhir hayat menjemput. 

Penulisan kitab kuning oleh ulama zaman dahulu merupakan tradisi 
keilmuan Islam, karena hampir pada tiap-tiap masalah terdapat lebih dari satu 
pendapat atau pendekatan berbeda dalam tradisi keilmuan Islam. Kalaupun ada 
perkembangan dalam tradisi keilmuan yang terkadang terjadi akibat 
perkembangan politik, itupun biasanya dalam bentuk pergeseran antar disiplin, 
dimana satu disiplin lebih mendapat perhatian daripada sebelumnya, sedangkan 
disiplin lain mundur. Banyak gerakan reformis, misalnya, telah menekankan fiqhi 
dari pada tasawuf dan tauhid, sementara gerakan reformis belakangan malah lebih 
menekankan kepada hadits dari pada mazhab fiqhi yang sudah mapan. 

Sebagai intelektual muslim penguasaan kitab kuning atau pangaji 
kitta’sangat diperlukan untuk dipelajari dan diajarkan serta sebagai rujukan. Maka 
madrasah dan pesantren berperan aktif melatih dan mendidik siswa atau santri 
untuk mahir dalam penguasaan kitab kuning. 
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Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Risnawati (santriwati 

musiman) sesuai dengan pengalamannya tinggal di wakaf dan perberdayaan 

pangaji kitta’ di Desa Bonde mengatakan bahwa:
49

  

Mengapa saya ingin paham dan ingin memahami lebih dalam pangaji kitta’ 
atau pembelajaran dasar bahasa Arab sebab sebagai tempat modal belajar saya dan 
persiapankan bekal mulai dari sekarang, melihat lingkungan kehidupan disini saya 
bangga bisa tinggal di Desa Bonde, saya sangat beruntung karena tinggal di Desa 
Bonde, yang sangat kental dengan pendidikan dan keagamaannya yang religius. 
Saya berasal dari Bugis Bulukumba semester 3 Mahad As’Adiyah Sengkang, saya 
sudah keliling belajar menuntut ilmu tempat yang paling saya kagumi adalah 
penerepan metode di Bonde Kecamatan Campalagian.  

Saya menganggur karena persoalan ekonomi dan kesehatan. Sebelum tamat 
di MA As’Adiyah Sengkang, dia lulus di Mesir namun Allah berkehendak lain 
atas faktor ekonomi dengan nyalih untuk kuliah di luar negeri agar semakin 
menambah ilmu tidak mau di Indonesia. Dia termotivasi sebab dia diarahkan 
seniornya dari Jakarta bahwa bukan obat yang akan buat kamu sembuh namun 
adalah dirimu sendiri yang membuatmu sehat. Adapun bentuk solidaritas 
masyarakat setiap masyarakat semua merespon dan ramah, bisa dikatakan 
kampung ini kampung adab atau beradab. 

Fasilitas sangat kurang di wakaf saat ini namun ini sebagai pelajaran bagi 
saya melawan liku-liku kehidupan. Harapan semoga nangguru sehat banyak 
generasi penerus, saya sangat bahagia disini, karena karomah ulama, karomah 
Puakkalibuta disini menghilang di hari jum’at dia sedang shalat jum’at di masjid 
Haram. Ulama pertama orang Bugis, namun ulama dari Yaman yang bernama 
Syekh Hasan Yamani yang melarikan diri dari Yaman sebab pembantaian oleh 
Wahabi pada waktu itu. Seiring berjalannya dia tiba di Malaysia Johor. Namun 
dia heran sebab tiba berlayar di Campalagian, beliau tidak pungkiri tiba langsung 
di Campalagian. 

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Muh. Ishaq (Santri 

Musiman) berdasarkan pengalamannya dan pemberdayaan pangaji kitta’ di Desa 

Bonde mengatakan bahwa:
50

 

Metode kajian belajar disini sangat berbeda dengan lingkungan. saya 
sebagai perwakilan  anak pangaji disini , adanya pengajian kittab di Bonde ini 
sangat bermanfaat, kita ketahui bahwa Sulawesi dengan Jawa sangatlah berbeda 
Jawa sangat kental sekali dengan pengajian kittab. Jadi dengan adanya pengajian 
di Sulawesi Barat ini akan melahirkan suatu terobosan bahwa dulunya ulama-
ulama yang mengajarkan agama melalui kittab kuning  atau pangaji tudang, 
namun di Sulawesi sangat kurang bahkan kita ketahui di Bonde sendirilah yang 
tempatnya anak pangaji kitta’dari seluruh penjuru wilayah Sulawesi semua 
belajar di Bonde untuk belajar kittab kuning, ini adalah pusat tempat pangaji 
kitta’ yang ada di Sulawesi.  
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Santri musiman sangat bersyukur dapat belajar dan tinggal disini, tentunya 
harapan kami untuk kedepannya kami berharap dapat menerapakan penerapan 
belajar yang diajar para nangguru disini,kami dapat mengajar di daerah kami. 
Adapun solidaritas masyarakat disini sangat baik bahkan setiap malam jum’at 
masyarakat membawakan kami berupa kue-kue kewakaf, masyarakat selalu 
membantu kita disini, apabila kami berbuat salah masyarakat menegur bila kami 
berbuat kesalahan. Apabila ada masyarakat maka kami tidak bisa tinggal disini 
dan sangat berperan. Saya kesini belajar tidak pernah tau bahwa disini ada belajar 
kittab kuning, ketika saya sudah menyelesaikan ujian Nasional, saya mendengar 
ada pengajian, saya tidak ada pungkiri para pengajar disini tidak di bayar 
sepeserpun.   

Tidak ada saya pungkiri disini bahwa disini belajar kittab kuning namun di 
pikiran saya awalnya adalah mengaji al-Qur’an, ketika saya belajar saya angat 
kaget karena di pelajari disini adalah akar-akar dari dalam memahami bahasa 
Arab. Contohnya pada saat menimbang dan di I’rab saya tidak paham sekali. 
Alhamdulillah, beberapa nangguru disini memiliki target rata-rata anak-anak yang 
di ajar mulai dari awal yang belum memiliki dasar sama sekali. dia mengajar 
sharaf 2 minggu , belajar matan 6 bulan merangkum semuanya, kami disini 
belajar 3 bulan insya Allah sudah memiliki dasar baca kitab. Nangguru mengajar 
berdasarkan pengalamannya, nangguru biasanya mengajar dengan metode 
kelompok sesuai dengan bacaan kitab masing, 5 kelompok dalam 2 kali sehari 
yaitu pada saat setelah shalat subuh dan setelah sore namun nangguru tetap fokus 
dalam mengajar. 

Awalnya saya tidak ada niat untuk mendalaminya karena saya tifikalnya itu 
ke bidang dakwah bukan bahasa Arab saya berfikir bahwa materi dakwa ttidaka 
ada di buku biasa. Adapun pesan dari orangtua apabila engkau ingin mendapat 
pesan dakwah dalami kitab kuning, bagaimana cara berdakwah tidak ada saya 
punya dasar, orang dulu itu belajar dari tulisan lontara. Saya anak bungsu 5 
saudara  dari Maros. Saya menganggur bukan menganggur seperti di luar namun 
saya belajar untuk mempersiapkan bekal untuk masa depan saya dan orangtuapun 
sangat mendukung.  

Namun bisanya ada pertanyaan dari masyarakat mengapa tidak mau kuliah 
sebab saya ingin mempersiapkan bekal dan sangat cinta dengan kitab kuning 
sebelum masuk di perguruan tinggi. Nangguru itu my Hero kami . Kami doakan 
nangguru sehat selalu dan dimudahkan reskinya. Waktu nangguru terhadap 
keluarganya sangat kurang kami lihat, nangguru lebih di mengutamakan waktunya 
mengajar kittab kepada santri-santrinya.  

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Andi Rasdiana 

(satriwati musiman 2014) berdasarkan pengalaman dan pandangan terhadap 

pemberdayaan pangaji kitta’ di Desa Bonde mengatakan Bahwa:
51

  

Pertama datang kesini mulai tahun 2013 tepatnya pada bulan 11, namun 
saya hanya 1 hari disini sebab ada tiba-tiba panggilan kembali untuk mengikuti 
ulangan, saya juga masih sekolah kelas 3  Pondok Pesantren Firdaus Maros. 
Kedua kalinya saya datang kesini tahun 2014 tepatnya bulan 4 tanggal 14. 
Alhamdulillah sekarang saya baca mutammima , dulu sharaf kurang lebih 3 
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minggu, matanjurmiah atau nahwu kurang lebih 6 bulan, setelah itu syarah kurang 
lebih 6 bulan. 

Saya belajar di nangguru E’da dulunya saya baca syara’ sesuai dengan 
berjalannya waktu saya juga belajar faturkhorib, setelah belajar dari nangguru 
langsung jam 10 saya meneruskan belajar di nangguru E’da. Fatul Qarib itu fikih 
masalah shalat. Metode diajarkan nangguru Da’aming itu di artikan lalu setelah 
itu dijelaskan. Sedangkan di nangguru E’da kita baca lalu dia menerjemahkan 
dengan bahasa Bugis. Masalah persoalan rumah, makan serta aktivitas lain 
disesuai dengan kemampuannya.  

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Dr. Hamsa M. Hum 

(Santri Musiman 2015) berdasarkan pengalamannya dia belajar dan pandangan 

pemberdayaan terhadap pangaji kitta’di Desa Bonde mengatakan bahwa:
52

  

Hamsa Lukman berasal dari Luwu Timur sekarang mahasiswa Pasca 
Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pekerjan sehari-hari itu 
dengan mengajar di kampus saya mengetahui proses pembelajaran disini dari 
teman-teman dari beberapa anak-anak mahasiswa sekaligus teman-teman, mereka 
memberikan berita bahwa salah satu kampung yang ada di Campalagian di 
Polewali Mandar disana ada proses pembelajaran kitab kuning, mereka 
menjelasakan bahwa proses pembelajaran disana sangat menarik, sehingga saya 
dapat  tertarik untuk datang dan mencoba untuk mempelajari apa yang pelajaran 
yang diajarkan disini.  

Saya juga mendengar bahwa ada 2 tempat proses pembelajar di Mandar ada 
2 yaitu di Pambusuang saya 2 kali kesana tetapi saya belum mendapatkan titik 
terangnya yang saya dapatkan disana, jadi perbedaannya adalah yang saya dapat 
disana kalau disana secara penjelasan matan jurmiah itu tidak terlalu spesifik yang 
di ajarkan oleh nangguru Da’aming, pembelajar yang di ajarkan nangguru 
Da’aming itu  dari akar-akarnya dan daunnyapun dibahas dalam paham mengaji 
kitab. 

Alhamdulillah, ketika belajar di tempat ini yang dulunya buku yang 
dipelajari tanpa harakat, Alhamdulillah saya bisa baca meskipun tidak terlalu 
lancar membacanya. Alhamdulillah saya bisa pelajari dari sini, kemudian dari sisi 
lain pun semangat bisa tetap belajar meskipun saya seorang mahasiswa di Pasca 
Sarjana, tetapi yang namanya belajar tidak pernah putus dalam hidup , semakin 
kita belajar maka semakin kita haus akan sesuatu, maka semakin kita mencari. 

Disisi lain saya heran ketika saya dihadapkan dengan matan jurmiah, di 
coba oleh nangguru untuk menerjemahkan salah satu yang ada didalam, saya 
heran karena nangguru masih menggunakan metode klasik dan sistem tekstual 
sedangkan seumur hidup saya untuk mengenal namanya bahasa Arab saya belum 
pernah mendapatkan proses pembelajaran yang namanya klasik saya mulai belajar 
proses era modern sehingga saya datang ditempat ini sangat klasik sekali dan 
butuh 3 hari bagi saya bisa untuk mengkomendasikan antara modern dan klasik 
maka itulah yang membuat saya bisa bertahan untuk kesekian kalinya saya datang 
kesini bahwa yang saya pahami. 

                                                             
52

Hamsa,  PNS, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2019 waktu 10.00 WITA.   



56 
 

Nangguru Da’aming pernah mengatakan bahwa penyakit dari ilmu itu yaitu 
lupa, maka pembelajaran ilmu yang saya pernah pelajari saya ingin mengingat 
kembali makanya saya yang datang harus memulai dari awal agar yang apa saya 
ingat dan pernah saya lupa bisa kembalisaya ingat 

Saya juga mengajar disini digabung dengan pengaji di wakaf putra dan 
putri, suka dukanya saya mengikuti pembelajaran disini. Saya sangat bersyukur 
karena ada rumah yang saya bisa tempati belajar bisa hidup bersama meskipun 
fasilitas yang ada sangat terbatas. Saya juga mengkordinir ade-ade membersihkan 
serta masyarakat merespon baik kepada kami, anak pangaji istilahnya bagi orang 
kampung disini yang bisa mengkoordinir teman-temannya untuk membersihkan 
area rumah wakaf yang ada disini.  

F. Problematika Pangaji Kitta’ Di Desa Bonde 

Pangaji kitta’ berasal dari bahasa Mandar artinya pengajian kittab atau biasa 

dikenal sebagai kitab kuning seperti sharaf, nahwu, tauhid, fikih, hadis, tafsir dan 

lain-lainnya,  pangaji kitta’ sangatlah berbeda dengan zaman ini Sebagaimana 

hasil wawancara yang diungkapkan oleh Muhammad Da’aming (Nangguru 

Pangaji Kitta’ Campalagian) mengenai pangaji kitta’ berdasarkan pengalamannya 

selama dia belajar dan mengajar bahasa Arab, fikih, Tauhid, hadis, tafsir dan lain-

lainnya dan problematika masyarakat pangaji kitta’ di Desa Bonde bahwa:
53

 

Asal dari Pangaji Kitta’berasal dari bahasa Bugis dalam bahasa Indonesia 
merupakan Pengajian Kitab Kuning kemudian dikenal sekarang sebagai kampung 
santri yang menerapkan pembelajaran bahasa Arab yang ada di Polewali Mandar. 
Ada tiga pangaji kitta’yang ada di Mandar yaitu ada di Campalagian Desa Bonde 
dan Desa Parappe dan Balanipa Desa Pambusuang. Saya mengajar anak pangaji 
semenjak saya tamat dari MA Aliyah Pergis Campalagian, beliau tidak 
melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi tidak mendukung, semasa sekolah 
beliau tidak memperdulikan jelek atau bagus tulisan, setiap berhadapan dengan 
santri musiman yang baru yang datang mengaji kitta’ itu, dia mengatakan bahwa 
tulisan saya jelek karena saya tidak ada keinginan untuk kuliah sama sekali, 
setelah beliau terangkat jadi PNS 2006 dia merasa sangat menyesal karena tidak 
memperhatikan tulisannya dari awal, sempat berinisiatif untuk kuliah yaitu di 
Universitas STAI DDI Polewali, namun tidak lama kemudian beliau berhenti 
sebab tidak mengetahui buat makalah. Dia lebih menyibukkan waktunya untuk 
mengabdikan dirinya untuk mengajar dan mendidik santri-santrinya demi 
mempertahankan pangaji kitta’ Campalagian apabila saya berhenti maka pangaji 
kitta’ ini akan hilang atau mati, semoga ada salah satu dari kader-kader dari anak 
muda dapat termotivasi serta tinggi kesadarannya di Campalagian khususnya 
Bonde dan Parappe dapat mengajar mengabdi dan istiqomah agar pangaji kitta’ 
Mandar dapat bertahan hanya itu harapan kami sebagai nangguru disini. Sekitar 
dua tahun lalu kami ditinggal oleh adik yaitu biasa di panggil Ammang salah satu 
harapan penerus atau generasi penerus untuk jadi patokan, namun Allah 
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berkehendak lain beliau di panggil menghadap Sang Ilahi itu yang membuat saya 
hingga sekarang masih tidak terlupakan. 

Problematika anak pangaji kitta’ menurut beliau daya tarik belajar 
masyarakat disini sangat kurang, beda dengan santri dari bugis mereka lebih 
merasakan dibandingkan orang Mandar. Orang Mandar dalam mengaji kitta’ 
kurang tertarik, semenjak mengajar orang Mandar masih kurang belajar mengaji 
kitta’ malah lebih banyak santri musiman yang datang serius belajar. 

Awalnya pangaji kitta’ tidak berpatokan bahasa Mandar namun lebih 
berpatokan pada bahasa Bugis, Pangaji kitta’ di yang ada di Mandar pertama 
adalah orang Bugis, gurutta’ yang dari Bugislah yang bernama KH. 
Madappungang yang berasal dari Sidrap (Belokka), tetapi awalnya pamannyalah 
yang mula-mula mengajar disini yang bernama Abdul Kadir Pontianak karena dia 
tinggal di Pontianak, gurutta’KH. Madappungang belajar pertama ilmu sharaf 
disini.  

Adapun penjelasan nangguru Da’aming di TV Jalan-jalan Islam yang telah 
di publikasikan ke nusantara pada tahun 2015, beliau mengatakan bahwa anak 
pangaji disini hanya membawa bekal pribadinya disini, untuk persoalan bayaran 
itu tidak ada, kami tidak memiliki bantuan sama sekali sebab tidak ada struktur 
kepengurusannya.   

Salah satu dari alumni  pangaji kitta’ di Desa Bonde Sebagaimana hasil 

wawancara yang di uangkapkan oleh KH. Abdul Razak (Nangguru Pangaji kitta’ 

Campalagian, dan Imam Masjid Baharuddin Lopa sekarang) mengenai 

pengalaman dia, lalu menerapkan pelajaran kitta’ serta problematika masyarakat 

pangaji kitta’di Desa Bonde bahwa: 

Apabila kita menuntut ilmu adalah niatlah yang paling utama yang perlu 
kita perbaiki dari awal, innamal a’malubinniyati wainnama bikullimriin manawa 
sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat.

54
 Kita perlu tahu bahwa sebagai 

seorang pelajar dan pengajar dapat melaksanakannya dengan ikhlas agar 
mendapatkan pahala, saya mengajar santri harapan saya adalah agar santri dapat 
paham dengan baik. Rasulullah Saw bersabda berwudhulah agar hatimu bersih, 
bersiwaklah agar ilmu tidak cepat hilang, perbanyak shalat sunnah, usahakan 
jangan di tinggalkan shalat jum’at, jangan terlalu kekenyakan agar tidak 
menyebabkan kemalasan dan cepat mengantuk. Lantanalal i’lma illah yaqin 
“Wahai umat sekalian kalian mendapatkan yaitu petunjuk dari guru,” huda malin 
“tidak melalui syarat”. Kita harus tamak termasuk dengan tanak tidak baik di 
tinggal kalau kita tidak paham mu’minatu ada biaya kemudian waktibar “sabar”. 
Apabila kamu ingin pahami Agama Islam maka mesti melalui ilmu, alilmu wa 
imanuddin “ilmu adalah kehidupan Islam, Islam adalah tiangnya agama. Adapun 
pesan dari nangguru Razak yang perlu kita petik yaitu Belajar karena ibadah, 
Ikhlas, sabar, amalkan dan Istiqomah serta dimana ada kemauan disitu pasti ada 
jalan”. 

Salah satu guru agama di MA Pergis Campalagian dan salah satu dari anak 

dari almarhum KH. Ahmad Dahlan (Imam Masjid Campalagian) serta nangguru 
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pangaji kitta’ di Desa Bonde. Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan 

oleh  Drs. H. Abdul Hamid Dahlan mengenai penerapan mengajarnya dan 

problematika masyarakat di Desa Bonde bahwa:
55

  

Pangaji Kitta’ sekarang sudah berkelompok dan masih ada perindividu. 
Kenapa saya tahu baca kitab karena saya berhadapan langsung kepada sang guru 
sehingga mudah paham, kemudia dari tempo dulu hingga sekarang banyak orang 
yang tertarik datang belajar terutama dari luar. Adapun pemahaman mengaji kittab 
yang telah diterapkan oleh nangguru harus di pahami dan di mengerti serta dibaca 
berulang-ulang oleh santrinya agar tersimpan di memori. 

Para pemuda disini lebih mengutamakan kesibuka urusan duniawinya dan 
persoalan ekonomi, pergaulan, lingkunga, media, teknologi, orangtua kurang juga 
memberikan dorongngan kepada anaknya. Kebanyakan belajar di pelajari umum, 
problem pangaji kitta’ ini sebab masalahnya adalah kemalasan masyarakat dan 
tidak mau pusing atau (acuh ta acuh) , namun pembelajaran yang perlu kita 
pahami sebab merupakan urusan dunia bekal menuju akhirat kelak. 

Pangaji kitta’ di era zaman sekarang Sebagaimana hasil wawancara yang 

diungkapkan oleh Nungguru Rustam (Imam Masjid Baiturrahman Dusun II Desa 

Bonde sekaligus pembina As-Salafiyah) mengatakan bahwa: 

Problem-problem masalah daya tari yang dihadapi pangaji kitta’ sekarang 
timbul tenggelam. Sulawesi pada umumnya kebanyakan pondok pesantren/ 
pengajian kitab kuning namun daya jualnya kurang masa depan ,  Wilayah Jawa 
pada umumnya mengutamakan pendidikannya dibanding Sulawesi. Apabila 
memahami Kittab disini, maka dapat memudahkan santri masuk di perguruan 
tinggi Islam bahkan Luar Negeri seperti Maroko dan Khairo Mesir. 

Alhamdulillah sekarang ini para nangguru berbagai ilmu kepada para anak 
pangaji atas penitipan pada santri disini disebut sebagai santri musiman, oleh 
karena saat ini ada mahasiswa S2 yang datang belajar dasar kesini. Berubahnya 
pola pikiran masyarakat di rubah agar di utamakan pengajian ini termasuk kendala 
bagi saya.  Apa yang di tanamkan oleh ulama-ulama dahulu, serta pembelajar  
pengajian kitta’ adalah sebagai dasar dan pondasi bagi santri-santri yang paham 
dan mengerti. Adapun saran dari nangguru semasa saya masih muda disini beliau 
berpesan bahwa  “murid menghadap guru melayani” 

Sekarang ini tinggal kemauan saja, apabila ada jiwa yang pendalaman kuat  
bersungguh-sungguh agar bisa paham, Insya Allah apabila sudah ada dasar.  Jadi 
masalah ketersambungan ilmu dengan cara ikhlas dan sabar serta keistiqomahan 
dalam menuntut ilmu. 

Salah satu Pembina Pondok Pesantren Hasan Yamani dan Guru Bahasa 

Arab di MAN Polman Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh ust. 
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Amiruddin S.Ag (Imam Masjid Raya Desa Bonde Campalagian) berdasarkan 

pangamatannya terhadap problematika keislaman pangaji kitta’ di Desa Bonde :
56

 

Keadaan Keberagamaan Campalagian saat ini, secara khusus  Desa Bonde 
suasana masih bertahan, namun tidak sesemarak seperti dulu namun sekarang 
sudah kurang. Apa yang dilihat masyarakat karena belajarnya tinggal di  Desa 
Bonde. Tidak dipungkiri ada yang sudah hilang di banding dulu .  Daya tarik 
masyarakat itu sebagai penyakit, karena dari kecenderungan orang-orang saat ini 
fokus keduniawi di banding akhiratnya. Atas kemajun teknologi terjerus maka 
kurang minat pangaji kitta’ bagi orang Mandar sertan seiring dengan keadaan 
globalisasi sekarang. 

Problematika masyarakat mulai kurang termotivasi untuk belajar kitta’ yang 
disebabkan oleh kemalasan sebagai penyakit masyarakat dan kurangnya dorongan 
orangtua yang memberikan pengajarahan kepada anak-anaknya, sangat 
disayangkan sebab inilah merupakan modal dasar dalam memahami Islam dan 
agar tidak terdokrin atau terpengaruh pada saat belajar di luar wilayah Mandar 
terutama dijejang melanjutkan di perguruan tinggi Islam sebagai bekal dan paham 
kuat agar tidak mudah terpengaruh paham aliran-aliran yang melenceng diluar 
memahami Islam , adapun saran dari Imam Masjid Besar Campalagian yaitu  

“Jangan perna merasa puas bahwa kita ini sudah hebat, padahal kita ini tidak 
punya apa-apa sama sekali, masyarakat apabila kurang pendidikan agamanya 
maka perlu dorongan belajar hingga paham dan mengerti . Ilmu itu tidak akan ada 
batasnya , jangan pernah puas menuntut ilmu, tuntutlah ilmu hingga akhir hayat 
menjemput. 

Adapun mahasiswa AS Adiyah Mahad Sengkang semester tiga (3), dia 

memanfaatkan waktunya untuk belajar dasar paham kitab dasar. Sebagaimana 

hasil wawancara yang diungkapkan oleh Risnawati (Santriwati Musiman) 

mengenai pengalamannya dan problematika yang dia rasakan mengatakan bahwa: 

Saya tidak pungkiri anak disini sebagian sangat kurang termotivasi dan ikut 
belajar, anak muda disini sangat rugi bila tidak belajar di kampungnya sendiri. 
Orangtua sangat mendorong saya belajar di mandar menuntut ilmu. Saya sangat 
merasakan ikatan persaudaraan walaupun santriwati . ada dua nangguru yang 
berbeda metode mengajarnya dalam belajar disini nanggurunya sangat saling 
melengkapi pagi super tegas dan menegangkan ketika belajar kita di ajari kritis 
yang diajarkan oleh nangguru Da’aming dan nangguru Pondang dengan metode 
ini, saya rasa sangat saling menyesuaikan dan saling melengkapi dengan baik. 
Nangguru bersama santrinya ketika dalam proses belajar mengajar. Adapun kritik 
untuk Nangguru disini itu sangat luar biasa, mereka memiliki jiwa kharismatik, 
tak kenal lelah dalam mengajar dan semangatnya yang tinggi demi mengajarkan 
ilmunya kepada santri-santrinya.  

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh H. Khalid Rasyid S. 

Ag, MA.g (Kepala Kantor Agama (KUA) Campalagian), Pandangan mengenai 
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perkembangan keagamaan di Campalagian dan problematika masyarakat pangaji 

kitta’ Campalagian bahwa:
57

 

Pergaulan saat ini Campalagian no.1 narkoba di Polewali Mandar. Untung 
Campalagian banyak nangguru, dan banyak santri-santri pendatang datang belajar 
kittab atau biasa dikatakan sebagai santri musiman. Asal usul dari berdirinya 
lembaga yang aktif,  sekarang ini  ada lima pondok pesantren sebagai jejang 
perubahan . Pengajar annangguru disini itu masih memakai sistem khalaqah non 
formal. Mengenai faham pemikiran daerah Campalagian saat ini sudah ada masuk 
aliran Syi’ah. Harapan pengaji khalaqah yang selama ini menjadi cerita rakyat 
orang Mandar yang perlu di pertahankan. Adapun harapan kami sebagai tokoh 
agama, keturunan ulama-ulama itu seharusnya melakukan regenerasi apabila itu 
hilang maka Campalagian itu akan hilang, Campalagian itu banyak melahirkan 
ulama-ulama , lahir pemikir-pemikir, orang-orang cerdas, saya sangat berharap 
ada madrasa non formal . dulu ada madrasah Arab, namun itu sudah hilang . 
Berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Arab dulu itu saya di Polewali . 
Adapun kebijakan agama selalu memberikan pengarahan , namun orang yang 
sudah di kader sudah mau hilang, contoh Dr. Zaen dan Dr. Wajidi Sayadi , apabila 
mereka datang memberikan spirit kepada  para pemuda Campalagian, Adapun 
harapan dan saran, di Campalagian ini masih di kenal dengan kampung pangaji 
kitta’, kampung belajar bahasa Arab dan mudah-mudahan pangaji kitta’ ini tidak 
hilang dan banyak kader generasi yang meneruskan kedepannya.  

Pandangan saya mengenai problematika masyarakat pangaji kitta’bagi saya 
kurang tertariknya orang disini. Tidak mau sekolah karena tidak cepat mendapat 
pekerjaan, memang orangtua hari ini banyak yang kurang sekali kesadarannya, 
mulai dari pengaruh global dan teknologi, serta budaya malu mulai pudar. 
Kemudian rasa gengsi orang Mandar itu tinggi dari dulu hingga sekarang, adapun 
faktor juga adalah masalah persoalan ekonomi menjadi dampak yang 
mempengaruhi masyarakat, orang Campalagian itu banyak diluar dan merupakan 
Orang-orang cerdas , pandangan saya mengenai pembayaran dalam belajar 
mengaji kitta’ itu sebenarnya dari dulu annangguru disini tidak dibayar 
sepeserpun. 

Sistem keagamaan Campalagian sekarang sudah darurat menurut saya,  
karena banyak masalah terutama konflik, dan politik bahkan dalam keluarga. 
Penerapan belajar yang ditanamkan pangaji kitta’ disini itu. Anak-anaklah yang 
datang belajar apabila sudah lama belajar disini maka mereka sudah mengenal 
dasar atau sudah memiliki bekal ke jejang perguruan tinggi Islam di dalam negeri 
maupun di luar negeri, 

metode yang dipakai dalam pengamatan saya ada dua yaitu  perindividu dan 
perkelompok. Adapun saran dan kritik utama saya yaitu yang saya takutkan 
adalah apabila kurangnya keberkahan yang ada di Campalagian maka kereligiusan 
orang Mandar itu akan hilang atau mati . 

Sebagai salah satu tokoh masyarakat yang mengarahkan anaknya belajar 

dasar kitta’ serta pandangan melihat masalah masyarakat dan problematika 
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masyarakat di Bonde, Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Andi 

Sukri S.Ag ( Masyarakat Campalagian) bahwa: 

Pangaji kitta’ dalam bidang keagamaan Campalagian itu kebanyakan orang 
Bugis yang lebih merasakan, di banding orang Campalagian atau orang Mandar, 
Asal usul Campa yaitu berasal dari bahasa Cempa  berasal dari Bugis Bone. 
Adapun  hikmah dalam memahami kitab kuning atau pangaji kitta’  itu, banyak 
mempelajari dasar dari ilmu fikih dasar paham agama sebenarnya agar tidak 
melenceng. Harapan saya terhadap pangaji kitta’ adalah perlu segenerasi untuk 
kedepannya agar dapat kembali seperti dulu dan masih menerapkan metode 
halaqah  serta sangat perlu ditingkatkankan lagi.

58
  

Adapun pesan nangguru yaitu orang yang hebat itu adalah apabila bisa 
mencetak generasi, mengenai problem-problem itu hanya sekedar mitos belaka 
bisa dikata cerita dongeng bagi saya tidak pas,  dilihat orang dapat stress dalam 
belajar syarapa’ dan kitta’. Ketika kita berguru kepada nangguru, kita mencari 
keberkahan dari guru. 

Peneliti berkesimpulan bahwa pangaji kitta’ di Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar ini, berdasarkan laporan observasi dan 

hasil wawancara di atas yaitu: 

1. Strategi pemberdayaan masyarakat Bonde 

a. Bentuk pangaji kitta’ Bonde dengan memakai bentuk sorogan yaitu; 

1) Santri dan guru sejajar dalam posisi duduknya,  agar ketika santri 

mengahadap didepan gurunya itu dapat saling berdekatan atau saling 

bersentuhan lutut santri dan lutut gurunya, itulah cara yang baik yang 

sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika dihadapan 

Rasulullah Saw yang bertanya tentang apa itu Islam. 

2) Konsep belajar gratis itulah yang dicontohkan oleh para ulama-ulama di 

Bonde terdahulu.  

3) Semua yang datang di Bonde belajar itu adalah tamu kita dan tamu kita 

harus dihormati dan menjamunya dengan baik. Menjamu dalam artian 

dalam proses belajar ikhlas untuk menjamu tamu, bukan untuk 

memberatkan mereka wallahualam bissawab. 
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4) Sebagai tamu yang datang maka tuan rumah harus mempersiapkan 

tempat tinggal untuk tamunya, maka sampai saat ini, rumah wakaf siap 

menampung para penuntut ilmu tanpa ada biaya sepeserpun. 

5) Kami sebagai generasi pelajut mengikuti langkah para ulama-ulama 

Bonde untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang dipelajari.     

b. Masyarakat menyediakan tempat tinggal (wakaf) para pangaji kitta’ 

(pendatang/santri dan santriwati musiman) untuk menginap  secara gratis 

tidak memungut biaya sepeserpun. 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian suka rela secara gratis tidak 

memungut biaya dan bebas untuk umum.   

d. Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemerintah bekerjasama 

dalam mempublikasikan video metode pembelajaran pangaji kitta’ Bonde 

melalui Media seperti stasiun TV TVRI dan Media sosial  lainya 

e. Pangaji kitta’nahwu dan sharaf ada 2 yang pakai yaitu: 

1) Pangaji sharaf pemula 

2) Pangaji sharaf yang susah tinggi bacanya begitupun dengan baca nahwu 

f. Pangaji kitta’yang memiliki dasar nahwu dan sharaf  telah paham, lalu 

diarahkan ke pondok pesatren syalafiyah  untuk lebih dalam paham kajian 

kitab kuning seperti ilmu fikih dan lainnya. 

g. Melahir kader-kader pangaji kitta’ sebagai calon ulama masa depan 

2. Problematika pangaji kitta’di Bonde 

a. faktor dari orangtua (kurangnya dorongan dan daya motivasi belajar 

terhadap anak, disebabkan oleh kurang kesadaran, serta kurangnya daya 

tarik terhadap belajar kitta’) 

b. Dampak dari globalisasi; media sosial, teknologi, pergaulan bebas 

contohnya; kecanduan Narkoba   
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c. Struktur masyarakat dengan memakai lembaga non formal (tidak ada 

struktur pengurus) 

d. Mitos-mitos cerita dongen orang Mandar (seperti menganggap bahwa 

belajar massarpa (sharaf) dapat menimbulkan orang bisa stress/gila). 

e. Pengaruh negatif dari masyarakat masih awam yang kurang pemahaman 

dalam kajian pangaji kitta’ (salah satu yaitu timbulnya fitnah ). 

 Masyarakat Bonde dilihat dari data mata pencarian pada umumnya bahwa: 

1. Keluarga masyarakat pada umumnya berprofesi 35% pedagang seperti 

pedagang ; kue, campuran, pakaian dan lain-lainnya. Masyarakat mencari 

nafkah dalam memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari dan masyarakat, 

dalam mengaji Qur’an saja mereka ketahui namun dalam persoalan mengaji 

kittab sangat terbatas sebab menyibukkan waktunya berdagang. 

2. Pemuda; dipengaruhi oleh pergaulan bebas, ikut-ikutan sesuai dengan 

perkebangam zaman, gengsinya tinggi, kurangnya rasa keinginan tahu atau 

kurang minat dalam belajar kitab namun mereka tahu baca Qur’an, mereka 

belajar semenjak masa kanak-kanak,  

3. Adapun masyarakat yang berprofesi menjadi 27 % PNS , mereka mengajar 

diluar Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan di luar wilayah Sulawesi.  

4. Anak-anak khususnya difokuskan pada belajar di sekolah dan sore harinya 

anak-anak pergi belajar mengaji di TPA dan dirumah-rumah guru ngaji yang 

ada di Bonde. 

5. Masyarakat yang berprofesi petani, mereka bekerja di kebun masing-masing 

maupun sawah. 

6. Mahasiswa yang berhasil lulus di perguruan tinggi lebih banyak melajutkan 

perkuliahannya diluar Sulbar  contoh di Makassar, diluar Jawa maupun diluar 

negeri. 
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7. Desa Bonde merupakan Desa favorit yang banyak diminati oleh masyarakat 

Campalagian untuk Sekolah seperti SD, MI, MTS, MA dan TPA terbesar di 

Campalagian. 

Hubungan dengan teori dengan mengamati teori Struktur Fungsional, 

adapun analisa sementara  penelitian ini adalah ; 

1. Dilihat dari adaptasi sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Hubungan dari hasil penelitian bahwah pangaji kitta’ 

mengalami suatu menurunan dari segi masyarakat yang kurang termotivasi 

masyarakat dalam belajar kitab.   

2. Dilihat dari pranata; solidaritas  mekanik melalui harapan masyarakat dapat 

menyelesaikan suatu tujuan dari pangaji kitta’ berharap dapat kembali yang 

membanjiri para ulama dan santri. 

3.  Mengelola lembaga yang signifikan sehingga dapat terstruktur dengan baik 

4. Adanya suatu pemeliharaan kuat dalam suatu masyarakat yang masih 

menanamkan nilai tradisional dalam penerapannya yang bersifat statis dari 

lembaga informal tersebut tidak akan berubah sepanjang zaman, dari segi suka 

rela dalam mengabdi dalam masyarakat dengan ikhlas dan sabar. Dari segi 

teori dan hasil penelitian sama-sama dapat menopang dan terciptanya motivasi, 

pemeliharaan, dan saling melengkapi masyarakat dan pangaji kitta’.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Strategi pemberdayaan masyarakat pangaji kitta’ 

a. Pangaji kitta’ di Desa Bonde masih memakai metode klasik dan tekstual 

atau sorogan 

b. Belajar mengaji kitab bebas untuk umum dan gratis maupun tempat 

tinggal dan tempat belajar (khusus santri musiman hanya membawa 

bekal pribadinya datang belajar) 

c. Melatih mental santri hingga paham dalam menafsirkan al-Quran dan 

cara mengartika ayat, berdasarkan dasar nahwu sharaf  yang telah 

dipahami para pangaji kitta’ 

d. Melahirkan kader-kader calon ulama masa depan 

2. Problematika masyarakat pangaji kitta’ 

a. Faktor orangtua (kurangnya dorongan kepada anaknya, kurang tertarik, 

dan termotivasi) 

b. Globalisasi (Media sosial dan pergaulan bebas) 

c. Sebahagian masyarakat masih awam dalam paham dalam pangaji kitta’  

B. Saran 

 Harapan peneliti dapat memberikan motivasi belajar para pemuda serta 

memberikan arahan dan menjelaskan sejarah perjuangan para ulama pada waktu 

itu yang sangat luar biasa sekali dalam kejayaan Campalagian yang sangat 

terkenal dengan Pangaji Kitta’nya yang merupakan pusat pembelajaran kittab 

kuning yang ada di Sulawesi kepada para pemuda dan kepada orangtua dan 

peneliti juga berharap ini sebagai cahaya ilmu untuk kedepannya agar tidak 

melenceng dalam memahami pembelajaran kittab kuning dan mengajarkan 
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kepada santri dan melahirkan kader-kader calon ulama masa depan. 

Alhamdulillah, sebagai pelajaran bagi peneliti saat ini menerapkan sistem belajar 

mengajar mengaji dalam memahami tajwid kepada anak-anak yang menempuh 

pendidikan TK dan SD sebagai landasan dasar utama dalam memahami al-Quran 

dan Sunnah. Hasil penelitian ini tidaklah sempurna, maka untuk penelitian yang 

jauh lebih baik lagi, penulis mengharapkan saran, kritikan, dan masukan yang 

dapat membangun penulis untuk penelitian yang jauh lebih baik lagi 

wallahualambissawab.  
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Lampiran I 

Daftar Informan & Pedoman Wawancara 

 

No. Nama Tanggal 

Wawancara 

Usia Jabatan 

1 Risnawati 08 Februari 2019 19 Tahun Mahasiswa 

2 Muh. Ishaq 08 Februari 2019 19 Tahun Mahasiswa  

3 Abdul Waris 10 Februari 2019 71 Tahun Petani 

4 Muhammad da’aming 09 Februari 2019 49 Tahun PNS 

5 H. Mahyading Mahdi 09 Februari 2019 53 Tahun DPRD Provinsi 

Sulbar 

6 Usman Abbas 29 April 2019 50 Tahun Kepala Desa 

7 KH. Abdul Razak 02 Mei 2019 50 Tahun Imam Masjid 

Baharuddin 

Lopa 

8 Drs. Abdul Hamid 

Dahlan 

04 Mei 2019 62 Tahun PNS 

9 Rustam 04 Mei 2019 49 Tahun Imam Masjid 

Baiturrahman 

10 Muhammad Munawir 08 Mei 2019 41 Tahun Wirasuasta/Penu

lis 

11 K.Khalid Rasyid S. Ag, 

MA.g 

08 Mei 2019 48 Tahun KUA 

Campalagian 

12 Andi Sukri S.Ag 08 Mei 2019 48 Tahun PNS 

13 Amiruddin S.Ag 10 Mei 2019 42 Tahun PSN 

14 Andi Rasdiana 09 Mei 2019 21 Tahun Mahasiswa 

15 Dr. Hamsa M.Hum 09 Mei 2019 32 Tahun Dosen Pare-Pare 
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Lampiran Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto ulama-ulama pada masa kejayaan Islam di Campalagian  
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foto nangguru dan santri dalam proses mangaji kitta’ terdahulu 

dulu 
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Foto bersama dengan Nangguru dan para santri dan santriwati musiman 

belajar mangaji kitta’ sekarang. 

“Baju biru muda adalah Nangguru Muhammad Da’aming, santri Musiman baju hitam dan 

merah santri berasal dari Malaysia disebelah kiri,sebelahkanan baju biru tua berasal dari 

Sidrap, baju hitam dari Maros dan Baju Coklat bersal dari Mamuju.”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Santriwati musiman berjilbab merah Jambu, cokla muda, hitam bersal dari IAIN Palopo, 

jilbab ungu muda dari UIN Hidayatullah Jakarta, Jilbab abu-abu dan coklat tua bersal dari 

STAI Majene”  
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Foto proses belajar mengajar kitta’ dirumah belajar pangaji kitta’ di 

Campalagian 
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Foto proses belajar mengajar kitta’ dirumah belajar pangaji kitta’ di Campalagian 
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Foto suasana santri dan santriwati sepulang dari belajar kittab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto peneliti dalam proses wawancara dengan santri musiman di rumah wakaf 

putra 
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Foto wawancara peneliti bersama dengan informan bernama Risnawati Amir di 

rumah wakaf putri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara peneliti dengan Informan bernama H. Mahyaddin Mahdi  
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Foto wawancara bersama dengan Nangguru Muhammad Da’aming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara bersama dengan Abdul Waris (Cucu dari KH. Maddappungang 

atau Puakkali Buta) 
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Foto wawancara bersama dengan KH. Abdul Hamid (Anak dari almarhum imam 

Masjid Raya Campalagian dan guru Agama Madrasah Aliyah Pergis di Desa 

Bonde Kecamatan Campalagian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara bersama dengan Nangguru Razzak (Imam Masjid Baharuddin 

Parappe) 
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Foto wawancara bersama Rustam salah satu pembina Pondok Pesantren As-

Syalafiyah dan Imam Masjid Abdurrahman di Dusun II Desa Bonde Kecamatan 

Campalagian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto bersama dengan Amiruddin (Pembina Pondok Pesantren Hasan Yamani dan 

Imam Masjid Besar Campalagian sekarang) dan Umar Yusuf (Pembina Pondok 
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Tahfizd di Paccini Desa Suruang dan Imam Masjid Ar-Razzaq Dudun III Desa 

Bonde Kecamatan Campalagian)  

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan Muhammad Munir salah satu peneliti sejarawan di Mandar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara bersama dengan Usman Abbas kepala Desa Bonde 
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Foto bersama dengan Khalid Rasyid kepala KUA Campalagian 
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Foto wawancara bersama dengan Andi Sukri sebagai Sekretaris KUA 

Campalagian 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto Wakaf Putri) 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Foto Wakaf Putra) 
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Kitab-kitab yang dipakai belajar para pangaji kitta’ pada masa lampau hingga sekarang 
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