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A. Pendahuluan 

Alquran dan Sunnah, mengungkapkan bahwa dakwah men-

duduki tempat dan posisi sentral dan menentukan. Metode dak-

wah yang tidak tepat, sering memberikan gambaran dan pendapat 

yang keliru tentang Islam, sehingga kesalahlangkaan dalam 

operasional dakwah.1  

Alquran dan Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang 

dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, terutama 

bagi umat Islam. Syariat Islam merupakan senjata yang ampuh 

dalam menentang berbagai faham yang sesat, pandangan yang 

keliru tentang Islam dan berbagai persoalan agama Islam. 

Untuk mengenal dan memahami syariat Islam secara tepat, 

maka deperlukan strategi dakwah yang tepat pula, agar pelak-

sanaannya dapat mencapai sasaran yang tepat, maka diperlukan 

perencanaan dakwah yang benar-benar berangkat dari hasil 

pengamatan, analisis tentang kondisi obyektif mad’u.  

Penyelenggaraan dakwah dikatakan dapat berjalan dengan 

baik dan efektif, apabila tugas-tugas dakwah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh penentu kebijakan. Dengan demikian, tugas dakwah sebagai 

penyebaran dari rencana ditinjau dari berbagai segi merupakan 

alternative terbaik.  

Dalam dunia modern, masalah administrasi semakin men-

dapat posisi penting dalam pelaksanaan segala usaha, termasuk 

kehidupan organisasional (manajemen dakwah). Pimpinan me-

mainkan peranan yang sangat penting, bahkan dikatakan amat 

menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

S. P. Siagian menegaskan bahwa seorang pimpinan tidak 

seyogyanya hanya mampu berperan selaku atasan yang keinginan 

dan kemauannya harus diikuti oleh orang lain.2 Ibnu Syamsi men-

jelaskan bahwa Untuk itulah dalam menghadapi perkembangan 

yang semakin pesat itu, memerlukan suatu sikap yang tepat pula 

yaitu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.3 
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Sains dan teknologi merupakan faktor pendukung dan peng-

hambat laju perkembangan manajemen dakwah, sebab apabila 

sains dan teknologi tidak dilakukan pengendalian, maka bisa saja 

ia menjadi penghambat dan bahkan musuh terbesar bagi kemajuan 

dakwah Islamiyah. 

Sains dan teknologi di zaman modern dewasa ini memegang 

peranan penting dan system penerapannya dalam bentuk tekno-

logi modern begitu besar, sehingga merupakan esensi yang abso-

lute dengan kaum muslimin. Dalam kaitan ini Sayyid Hussein 

Nasr (1993) menyebutkan bahwa kaum muslimin harus mem-

pelajari sains modern sebagai struktur teoritis dan penerapannya 

dalam berbagai bidang.4 

Pelaksanaan dakwah amat penting dan sangat strategis bagi 

pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama ditinjau dari sudut pemanfaatan manajemen. Suasananya 

menjadi kompleks dan komprehensif yang mengisyaratkan adanya 

suatu indikasi yang bersifat mendesak dalam meningkatkkan 

kualitas diri. 

Proses manajemen di tengah kehidupan masyarakat dituntut 

untuk menggunakan strategi yang mampu merespon segala aspek 

kehidupan manusia, sekaligus dituntut untuk mampu mengatasi 

dan menetralisir gejolak sosial yang lahir. Dalam mengatasi dan 

mengantisipasi hal tersebut, perlu disiapkan planning yang 

mantap dan matang yang dilengkapi dengan penjadualan waktu. 

SP. Siagian melontarkan argumen bahwa Usaha melancarkan 

mekanisme kerja dalam hubungannya dengan keberhasilan pelak-

sanaan dakwah Islam, maka waktu harus dipandang sebagai salah 

satu modal utama untuk mencapai tujuan. Seorang dai akan ber-

hasil, apabila ia menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, 

sekalipun sering kita mendengarkan orang berkata “bahwa sese-

orang memakai jam karet atau mengulur-ngulur waktu, tetapi 

pada hakekatnya adalah membuang waktu yang sangat berharga.5 

Dengan tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, 

berarti menyia-nyiakan kesempatan dan sekaligus ia tidak mampu 
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mengatur waktunya dengan baik, dan ia termasuk orang yang 

tidak memiliki manajemen waktu. 

Horald L. Taylor menegaskan bahwa manajemen waktu 

merupakan sasaran yang dapat kita wujudkan, khususnya bagi 

mereka yang memiliki motivasi.6 Namun harus memandang waktu 

itu sebagaimana adanya, juga harus mengetahui sesuatu yang 

hendak dicapai dan menghentikan sesuatu yang relatif. 

Waktu tidak dapat disewa, tidak dapat dipinjam dan tidak 

pula dikembangkan. Tersedianya waktu merupakan hal yang sama 

sekali tidak mengenal elastisitas, dan tidak seorangpun yang mam-

pu menciptakan pengganti yang dibutuhkannnya untuk melak-

sanakan suatu pekerjaan. 

Oleh karena itu, pada uaraian ini akan dibahas berkaitan 

dengan berbagai permasalahan manajemen dakwah, terutama 

mengenai pengertian, tujuan dan penerapannya. 

  

B. Pengertian Manajemen Dakwah  

Sebelum mengemukakan definisi manajemen dakwah, maka 

terlebih dahulu memahami berbagai hal yang terkait dengan mana-

jemen dakwah yaitu: 

1. Organisasi. 

Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, 

bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karya-

wan, hubungan-hubungan yang ada. Organisasi hanya merupakan 

alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.7 

 Louis A. Allen mendefinisikan organisasi sebagai proses 

penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, 

menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, 

dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama 

secara efektif dalam mencapai tujuan. 

 Sedangkan M. Manulang mengemukakan bahwa organisasi 

dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses pene-

tapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan 
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tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan 

hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga me-

mungkinkan orang-orang dapat bekerja bersma-sama seefektif 

mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi 

adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas. 

Soekarno K mengemukakan organisasi sebagai fungsi mana-

jemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi 

yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak 

dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti 

organisasi itu mengadakan pembagian kerja. 

H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa organisasi 

adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoor-

dinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai 

tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. 

James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah 

setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan ber-

sama. 

Chester I. Barnard mengemukakan bahwa organisasi adalah 

suatu system kerja sama yang terkoordinasi secara sadar dan 

dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Koontz dan O’Donnel mengemukakan bahwa organisasi 

adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk 

mencapai koordinasi yang structural, baik secara vertical, maupun 

secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah diserahi tugas-

tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

March dan Simon mengemukakan bahwa organisasi adalah 

system yang kompleks yang terdiri dari unsur psikologis, sosio-

logis, teknologis, dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri mem-

butuhkan penyelidikan yang intensif. 

Philip Senznick mengemukakan bahwa organisasi adalah 

suatu system yang dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan 

diri dengan tekanan internal, eksternal, dan selalu dalam proses 

evolusi yang kontinu. 
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S. Pradjudi Atmosudiro mengemukakan bahwa organisasi 

adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan 

antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama se-

cara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. 

Aspek-aspek penting dari beberapa definisi yang telah 

dikemukakan di atas adalah : 

 Adanya tujaun tertentu yang ingin dicapai 

 Adanya system kerja sama yang terstruktur dari sekelompok 

orang 

 Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama 

karyawan 

 Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang 

terintegrasi 

 Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati 

 Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas 

 Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi 

 Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi. 

 

Organisasi sangat penting dalam manajemen karena; 

 Organisasis adalah syarat utama adanya manajemen. Tanpa 

organisasi, manajemen itu tidak ada 

 Organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses 

manajemen dalam mencapai tujuan 

 Organisasi adalah tempat kerja sama formal dari sekelompok 

orang dalam melakukan tugas-tugasnya 

 Organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai.8 

 

2. Manajemen. 

Manajemen sama tuanya dengan peradaban di Yunani kuno 

dan Kerajaan Romawi,9 pada abad XX mulai muncul di negara-

negara yang maju suatu cabang ilmu pengetahuan yaitu mana-

jemen. Ilmu Manajemen ini pada awalnya masih diakui sebagai 

ilmu pengetahuan, pada masa Taylor dan Fayol mulai mema-

jukannya.10 
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Selanjutnya dikatakan bahwa Sepanjang abad 19 dan 20, 

banyak peneliti yang tertarik pada menajemen yang mengarahkan 

perhatiannya pada prilaku manusia, dalam penelitiannya meng-

gunakan peralatan yang baru dan utama terhadap manajemen, 

seperti pemusatan pada pengambilan keputusan dan analisa sis-

tem-sistem ke dalam arus utama pemikiran manajemen Setiap 

aliran utama pemikiran dalam membantu penelitian manajemen 

terdapat lima macam pendekatan: Pertama, pendekatan opera-

sional, manajemen dianalisa dari sudut pandang apa yang diper-

buat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai se-

orang manajer. Kedua, pendekatan prilaku manusia, hal ini mem-

beri manajemen metode-metode dan konsep-konsep ilmu sosial 

yang bersangkutan, khususnya psikologi dan antropologi. Ketiga, 

Pendekatan sistem sosial para pendukung pendekatan ini me-

mandang manajemen sebagai suatu sistem sosial atau sistem 

interrelasi budaya. Keempat, Pendekatan sistem, konsep sistem 

umum merupakan bagian-bagian sentral yang dikembangkan 

pendekatan ini. Kelima, Pendekatan kualitatif titik beratnya adalah 

penggunaan model-model matematika dan proses hubungan-

hubungan dengan data yang dapat dipakai.11 Dengan perkem-

bangan tersebut, manajemen dapat berkiprah dan dikembangkan. 

Melihat perkembangan manajemen di atas tentunya turut 

pula mempengaruhi sikap dan jangkauan manajemen sebagaimana 

yang telah dirumuskan oleh pakar manajemen itu sendiri. 

Sebelum mengemukakan definisi manajemen, terlebih dahu-

lu ditampilkan pengertian manajemen menurut asal katanya. Kata 

manajemen berasal dari bahasa Inggeris dari kata kerja to manage 

yang berarti to direct, to control, to carry on, to cope with, to direct 

affairs, to seccred. Jadi manajemen berarti the act of managing, adminis-

tration, body of directors controlling, bussiness.12 Apabila dilihat dari 

asal katanya, maka manajemen dapat berarti memimpin, memberi 

petunjuk, menyelamatkan atau tindakan memimpin. 

Sejak manajemen sebagai suatu cabang ilmu tersendiri telah 

banyak definisi yang bermunculan dari para sarjana dan masing-
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masing berbeda dalam memberikan pengertian, tergantung pada 

titik tekan dan titik tangkap masing-masing. 

G.R. Terry dalam merumuskan proses pelaksanaan manaje-

men mengemukakan bahwa ;  

Management is a distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating and controlling, performed to determine and 

accomplish stated objektives by the use of human beings and other 

recources.13 

Artinya: Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan 

sumber daya lainnya. 

Robert Kreitener memberikan rumusan manajemen yang 

menyatakan bahwa : 

Management is the process of working and trough others to achieve 

organizational objektives in a changing environment central to this 

process is the effective and efficient use of limited resources.14  

Artinya: Manajemen adalah proses bekerja dengan dan 

melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan 

secara efektif dan efesien terhadap sumber daya yang terbatas. 

G.R. Terry dan L.W. Rue merumuskan bahwa manajemen 

adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bim-

bingan atau mengarahkan suatu kelompok orang-orang ke arah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.15 

H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa manajemn 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tertentu.16 

Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa manajemen pada 

umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, peng-

organisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasi-

an, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
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setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berba-

gai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan 

dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.17  

 Proses kerja tersebut dimaksudkan sebagai suatu kemam-

puan manajerial dan operasional dengan tindakan yang nyata. 

Oleh karena itu, sumber daya (baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia) perlu diperhatikan peman-faatannya secara 

optimal dalam pencapaian suatu tujuan. 

 

3. Dakwah. 

Selanjutnya akan dibahas masalah dakwah, agar keterkaitan 

ketiganya (organisasi, manajemen dan dakwah) dapat dipahami 

lebih luas lagi. 

Kata dakwah yang terambil dari bahasa arab dengan kata 

dasar (دعوة - يدعو- دع) yang mengandung makna memanggil, 

mengundang, mengajak, minta tolong, memohon, mendoakan dan 

mendorong.18 

Penyebutan kata dakwah dalam Alquran yang lebih banyak 

ditampilkan dalam bentuk kata kerja (fiil), hal ini memberikan 

isyarat bahwa kegiatan dakwah perlu dikerjakan secara dinamis, 

serius, sistematis, terencana, professional dan proporsional. Hal ini 

sesuai dengan sifat generik kata kerja transitif yang harus meli-

batkan berbagai unsur yakni pelaku, tempat dan waktu. 

Dakwah merupakan salah satu bentuk perjuangan umat 

Islam pada masa kenabian, sahabat dan sampai sekarang maupun 

yang akan datang hendaknya disertai dengan strategi.  

Para pakar dakwah telah memberi rumusan dakwah yang 

berbeda antara lain : 

1. Syekh Muhammad Khidr Husain dalam kitabnya ad Dakwah 

ila al Ishlah mengatakan bahwa dakwah adalah “upaya untuk 

memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan 

petunjuk, atau melaksanakan amar makruf nahi mungkar 

dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahgiaan di 

dunia dan akhirat”.19 
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2. Ahmad Ghalwusy dalam kitabnya al Dakwah al Islamiyah 

mengatakan bahwa Dakwah ialah penyampaian pesan Islam 

kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan berbagai 

metode dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

para penerima pesan dakwah (khalayak).20   

3. Syekh Abdullah mengemukakan bahwa dakwah adalah 

mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum 

mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar, untuk 

dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, beriman kepada-

Nya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal 

tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.21 

Pandangan di atas dititik beratkan pada upaya membimbing 

manusia-manusia yang belum memahami jalan kebenaran 

atau keimanan pada suatu aqidah yang benar. 

3. Abu Bakar Zakary 

 دينهم بأأمور ينصرهم من العامة الجمهور بتعليم فىالدين قيام العلماء والمس تنرين

.قدر الطاعة على ودنياهم
22 

Artinya :  

Para ulama yang memiliki pengetahuan agama bertugas untuk 

memberi pengajaran kepada umat sehingga mereka sadar akan 

urusan agama dan dunia menurut kadar kemampuannya. 

 

4. Syekh Ali Mahfudh 

بالمعروف والنهى  عن المنكر ليفوزوا حث الناس على الحير والهدى والأمر 

 .بسعادة العاجل والعاجل
23

 

Artinya : 

Manusia perlu didorong untuk berbuat kebajikan dan menyeruh 

melakukan yang makruf dan melarang berbuat yang mungkar, 

sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

dakwah adalah suatau kegiatan yang dilakukan secara professional 

dalam upaya pembentukan pemahaman yang benar tentang Islam 

terhadap obyek dakwah yang berakibat dapat membawa peru-

bahan sikap dan perilaku.  

 Setelah diuraikan makna dasar dari organisasi, manajemen 

dan dakwah, maka dapat dipahami bahwa manajemen dan dak-

wah merupakan suatu proses usaha kerja untuk mencapai suatu 

tujuan. Manajemen dalam melaksanakan aksinya memerlukan pola 

kerja terpadu dan teratur rapi, sedangkan dakwah memerlukan 

pengubahan dan kemajuan yang lebih baik berdasarkan ajaran 

Islam. 

Hai ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa subyek dan 

mad’u tahu dan mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan 

diikut sertakan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai, maka 

mereka akan menunjukkan partisipasinya untuk mencapai sasaran 

tersebut. 

Selain itu dapat pula disimak pengertian manajemen dalam 

Islam sebagaimana dikemukakan oleh H. Fuad Rumi dan Hafid 

Paronda sebagai berikut: 

1. Manajemen dalam Islam dalam pengertian sebagai suatu 

kegiatan, yaitu suatu aktivitas manajerial untuk mentrans-

pormasikan suatu ide/gagasan yang berlandaskan niat men-

cari keridhaan Allah Swt., untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

juga diridhai-Nya. 

2. Manajemen dalam Islam sebagai suatu ilmu, yaitu suatu 

konsep ilmiah yang dapat memberikan pemahaman, bimbing-

an dan motivasi secara sistematis kepada manusia untuk 

melakukan suatu kegiatan manajerial.24 

 

Sedangkan M. Munir dan Wahyu Ilaihi25 menyebutkan 

bahwa inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan 

secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan suatu aktivitas 
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dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari 

kegiatan dakwah. 

Manajemen dalam aliran Islam, memiliki dua pengertian (1) 

sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas.yang mana sebagai manajemen 

dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan 

dengan nilai,peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah 

Fardu kifayah. sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan 

syara ,nilai atau Hadlarah Islam. Sedangkan pengertian dari bank 

syariah itu sendiri adalah suatu bentuk perbankan yang mengikuti 

ketentuan–ketentuan syariah Islam.oleh karena itu praktek bank 

syariah ini bersifat universal artinya negara manapun dapat mela-

kukan atau mengadopsi sistem bank syariah dalam hal : 

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat 

sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang 

dipercayakan kepadanya. 

2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan 

penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal 

kerja . 

3. Menetapakan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha 

lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah. 

 

Artinya disini bank syariah adalah bank dalam menjalankan 

usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu 

kepada Al-quran dan al hadist, prinsip Islam dimaksudkan disini 

adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam 

khususnya cara bermuamalah secara Islam misalnya dengan 

menjauhi praktek yang mengandung riba dan melakukan investasi 

atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan. Pengertian prinsip 

syariah menurut UU No 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 

lain : 
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1. Pembiayaan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah) 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah). 

5. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).26 

 

H. Fuad Rumi dan Hafid Paronda mengemukakan tiga 

langkah perencanaan dalam manajemen Islam yaitu : 

Langkah pertama dalam perencanan adalah merumuskan 

secara jelas apa yang akan dilaksanakan. Pertanyaan lanjutan dari 

apa adalah bagaimana. Namun dalam konteks manajemen dalam 

Islam, pertanyaan yang perlu mendahului pertanyaan bagaimana 

adalah mengapa hal itu akan dilakukan. Pertanyaan ini penting 

dikedepankan sebab sebelum lebih jauh merumuskan langkah-

langkah teknis pelaksanaan, terlebih dahulu mempunyai pertim-

bangan argumentative tentang benar dan betulnya hal itu dilakukan. 

Pertimbangan argumentative adalah pertimbangan normative yang 

harus secara jelas menunjukkan bahwa hal itu memang benar 

boleh dilaksanakan. Pertimbangan argumentative lainnya adalah 

pertimbangan strategis yang juga harus secara jelas mendasari 

tentang betulnya pilihan terhadap apa yang akan dilakukan. 

Dengan demikian dua sisi jawaban terhadap pertanyaan mengapa, 

dalam konteks perencanaan, akan memberikan rumusan 

konseprual tentang benarnya apa yang akan dilakukan dan secara 

strategis betulnya apa yang akan dilakukan itu sebagai suatu 

langkah yang secara teknis dapat direncanakan.  

Langkah kedua setelah rumusan perencanaan telah menunjuk 

secara jelas apa yang akan dilakukan, pertanyaan selanjutnya 

bagaimana hal itu bisa dilakukan. Jawaban terhadap pertanyaan 

inilah yang harus dirumuskan dengan jelas dan terinci tentang 
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langkah-langkah tehnis yang dapat ditempuh untuk mewujudkan 

apa yang akan dilaksanakan. 

Langkah ketiga adalah perumusan secara rinci dan teknis 

langkah-langkah yang benar dan tepat (dalam hal cara, tempat dan 

waktu) untuk melaksanakan sesuatu yang direncanakan. 

Pertanyaan perencanaan yang paling esensial adalah siapa yang 

akan melakukan apa yang telah dirumuskan secara argumentatif 

dan rinci.27 

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen 

menurut pandangan Islam, yaitu: kebenaran, kejujuran, keter-

bukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat 

utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil 

yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasar-

kan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepe-

mimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep 

manajemen. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan 

manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak ''menga-

niaya'' bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan maupun 

perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimak-

sudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan 

dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. 

Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama 

antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer meng-

haruskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang 

ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi 

bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama 

Islam.28 

Al-qur’an adalah petunjuk jalan yang benar bagi setiap 

kegiatan manusia, apakah itu antara manusia dengan Tuhannya, 

maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pengetahuan 

manajemen yang mempelajari bagaimana kegiatan kelompok 

dapat menciptakan suasana yang baik, damai, tertib dan men-

dapatkan keberhasilan, kemenangan sesuai dengan kebutuhan dan 

yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam perencanaan. 
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Istilah idarah atau manajemen, alqur’an telah memberikan 

stimulasi di dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 282: 

 

ذيۡنكَُُۡ  كۡتُبُوهُُۚ وَليَۡكۡتُب ب
 
سَمّّٗ  فأَ َٰٓ آَجَلٖ مه لَى

ِ
ذَا تدََاينَتُُ بِدَيۡنٍ ا ِ

ينَ ءَامَنوُ اْ ا ِ لَّذ
 
اَ آ َٰٓأيَُّه كََتِبُُۢ يَ  

لحَۡقه 
 
ي علَيَۡهِ آ ِ لَّذ

 
ُۚ فلَۡيَكۡتبُۡ وَليُۡمۡلِلِ آ ُ للّذ

 
ذمَهُ آ لعَۡدۡلُِۚ وَلََ يأَأبَۡ كََتِبٌ آَن يكَۡتُبَ كََمَ علَ

 
 بِأ

يۡ  ذهُۥ وَلََ يبَۡخَسۡ مِنۡهُ ش َ َ رَب للّذ
 
لحَۡقه سَفًِا ا آَوۡ عَعِيفا ا آَوۡ لََ  أّٗ وَليَۡتذقِ آ

 
ي علَيَۡهِ آ ِ لَّذ

 
ن كََنَ آ

ِ
اُۚ فاَ

ذمۡ  ن ل
ِ
ۖۡ فاَ سۡتشَۡهدُِواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رّجَِالِكُُۡ

 
لعَۡدۡلُِۚ وَآ

 
تطَِيعُ آَن يمُِلذ هُوَ فلَۡيُمۡلِلۡ وَلِيههُۥ بِأ  يسَ ۡ

رَ  ُمَا فتَُذَكِّ حۡدَىٰى
ِ
َٰٓءِ آَن تضَِلذ ا هدََا لشه

 
ن ترَۡعَوۡنَ مِنَ آ مۡرَآَتََنِ مِمذ

 
 وَآ
ٞ
يكَُونَا رَجُليَۡنِ فرََجُل

ذَا مَا دُعُواُْۚ وَلََ تسَۡ 
ِ
َٰٓءُ ا هَدَا لشه

 
ُۚ وَلََ يأَأبَۡ آ لُۡخۡرَىى

 
ُمَا آ حۡدَىٰى

ِ
ا  َا ا آَوۡ كَبِيرا  مُو اْ آَن تكَۡتُبُوهُ غَيِيرا 

 َٰٓ لَى
ِ
َٰٓ آَن تكَُونَ ا لَذ

ِ
َٰٓ آَلَذ ترَۡتََبوُ اْ ا دَةِ وَآَدۡ َٰٓى  َ هَ ِ وَآَقۡوَمُ شِلشذ للّذ

 
لِكُُۡ آَقۡسَعُ عِندَ آ ذُۚ ذَ  ِ ِِ رَةا    آَجَ  َ تَِ

 ُۚ ذَا تبََايعَۡتُُۡ
ِ
ةّٗ تدُِيرُونََاَ بيَۡنكَُُۡ فلَيَۡسَ علَيَۡكُُۡ جُناَحٌ آَلَذ تكَۡتُبُوهَاۗ وَآَشۡهدُِو اْ ا َٰٓرذ  حَاضَِِ وَلََ يضَُا

 ُ للّذ
 
ۗ وَآ ُ للّذ

 
مُكُُُ آ ِّ ۖۡ وَيعَُل َ للّذ

 
ذقُواْ آ ت

 
ۗ وَآ ذهُۥ فسُُوقُُۢ بِكُُۡ ن

ِ
ن تفَۡعَلوُاْ فاَ

ِ
ءٍ كََتِبٞ وَلََ شَهيِدُٞۚ وَا بِكُِّ شََۡ

  ٢٨٢علَِيٞم 

Terjemahnya: 

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menu-

liskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis-

kannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah 

walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua 

oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
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(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menim-

bulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. 

dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demi-

kian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Di dalam ayat tersebut disebutkan lafaz :  “yang 

kamu jalankan di antara kamu”. Asal katanya adalah “idaarah” 

yang artinya manajemen, administrasi. 

Di dalam ayat lain disebutkan pada surat Ali Imran ayat 104:  

 

َٰٓئِكَ   َ َ لمُۡنكَرُِۚ وَآُوْل
 
لمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهوَۡنَ عَنِ آ

 
لخَۡيۡرِ وَيأَأمُۡرُونَ بِأ

 
لَ آ
ِ
 يدَۡعُونَ ا

ٞ
ة نكُُۡ آُمذ  وَلتَۡكُن مِّ

لمُۡفۡلِحُونَ 
 
  ٤٠١هُمُ آ

Terjemahnya: 

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

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

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. 

 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa manajemen dakwah 

adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya (insani dan alam) 

dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai 

tujuan bersama.  

  

C. Tahapan Manajemen Dalam Dakwah 

Paling tidak ada 4 aspek pokok dalam aktivitas dakwah yang 

harus dimiliki oleh setiap gerakan (organisasi) dakwah Islam, yaitu 
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1) Memiliki konsep, pemikiran (fikrah) yang jelas 2) Memiliki 

metode (thoriqoh) yang benar bagi penerapan fikrah tersebut, 3) 

Digerakkan oleh SDM dengan kualifikasi tertentu, dan 4) Ikatan 

yang benar antar SDM dalam organisasi tersebut. Keempat hal itu 

tentu harus dibangun di atas dasar (kaidah) gerak yang shahih, 

yaitu aqidah Islam.  

Jika menilik empat hal pokok di atas, maka kemampuan 

manajemen dan manajemen itu sendiri mutlak dibutuhkan dalam 

aktivitas dakwah Islam. 

Secara praktis diterapkan dalam empat tahapan utama, 

meliputi : 

a. Analisis Lingkungan Organisasi 

Yaitu aktivitas untuk mengetahui kondisi lingkungan 

internal maupun eksternal organisasi, sehingga tergambar kea-

daan internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan posisi 

organisasi terhadap eksternal (peluang dan ancaman). Hasil 

ini, menjadi dasar yang faktual dalam menyusun kebijakan 

dan keputusan strategis dalam operasional dakwah. 

b. Formulasi Strategi dan Taktik 

Merupakan hal penting yang menjadi sandaran utama 

dari semua aktivitas dakwah, serta mengarahkan (orientasi) 

semua potensi yang dimiliki oleh organisasi (baca: dakwah) ke 

suatu tujuan secara fokus dalam batas waktu yang terukur. 

Maka formulasi strategi harus mengandung kejelasan: visi, 

misi, tujuan, target, rancangan program kerja/aksi. Dengan ini 

akan jelas apa yang akan dihasilkan (output) untuk objek 

dakwah dan bagi gerakan atau organisasi dakwah Islam itu 

sendiri (outcome). Dalam istilah lain, ada hulu dan jelas 

muaranya.  

c. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi menitik beratkan pada unsur-

unsur: struktur organisasi dan pemberdayaan SDM, kepemim-

pinan, budaya organisasi, yang memperjelas kefungsian tiap-

tiap posisi dan orang di dalamnya. Siapa melakukan apa dan 
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bagaimana melakukannya merupakan hal terpenting dalam 

implementasi strategi. 

d. Pengendalian dan kontrol 

Biasanya bagian ini yang paling sulit dilakukan secara 

konsisten, karena pengendalian merupakan penetapan 

standar/tolok ukur secara sistematis berjalannya sebuah orga-

nisasi. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan itu, 

organisasi akan bisa memotret perkembangan yang telah 

dicapainya dalam meraih tujuan. Sekaligus menjadi bahan 

pertimbangan bagi pengembangan berikutnya. 

e. Bekerja Lebih Cepat, Berorientasi Pada Tindakan 

Manajemen merupakan sebuah sarana yang bisa 

memberikan berbagai kemudahan. Sehingga dakwah menjadi 

lebih dinamis, cepat dalam bertindak (responsif) namun teren-

cana dan terukur, dilakukan oleh SDM yang tepat, dan 

memberikan dampak yang besar terhadap organisasi dan 

lingkungan. Bukan justru sebaliknya, menjadi rumit dan 

menghambat dinamisasi dakwah, atau bahkan menimbulkan 

masalah baru. Bagaimana pendapat Anda?29  

  

D.  Hakikat Manajemen Dakwah 

Jika dikatakan bahwa manajemen selalu diterapkan dalam 

hubungan dengan usaha orang tertentu dan terkandung adanya 

suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang 

bersangkutan, sedang dakwah selalu diarahkan pada suatu kema-

juan yang lebih baik, maka salah satu implikasi pernyataan 

tersebut ialah bahwa manajemen dakwah puncak, harus meru-

pakan orang-orang yang mampu memecahkan masalah-masalah 

atau problema yang dihadapi dakwah. 

Terlepas apakah masalah manajemen dakwah itu rumit dan 

mempunyai dampak kuat untuk jangka panjang atau relatif 

sederhana dan dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat 

jangka pendek atau sedang.  
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Setiap perencanaan selalu memerlukan peninjauan ulang 

dan bahkan mungkin perubahan di masa depan. Pertimbangannya 

adalah kondisi yang dihadapi selalu berubah-ubah. Manajemen 

dakwah dimaksudkan agar pelaksana dakwah mampu menam-

pilkan kinerja tinggi. Hanya dengan demikianlah hakikat penca-

paian tujuan dan berbagai sasarannya dapat dicapai dengan baik.  

 

E. Tujuan Manajemen Dakwah 

Sebelum membuat perencanaan, maka terlebih dahulu 

seorang manajer harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang sebelumnya telah 

ditetapkan terdahulu. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus 

dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak membingungkan. 

Dengan demikian jelslah bahwa tujuan yang dirumuskan secara 

tegas dan jelas selain dapat merupakan landasan perencanaan, 

maka harus dapat menimbulkan perhatian dan minat yang lebih 

besar pada pihak-pihak yang bertugas mencapai tujuan tersebut.30 

Tujuan (objectives) sama dengan sasaran (goals). Antara tujuan 

dengan sasaran mempunyai perbedaan yang gradual saja. Tujuan 

maknanya hasil yang umum, sedangkan sasaran berarti hasil 

khusus. Tujuan adalah sesuatu hasil yang ingin dicapai melalui 

proses manajemen. Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang 

melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-

usaha seseorang (G.R.Terry). sedangkan sasaran adalah sesuatu 

hasil (khusus) yang ingin dicapai melalui proses manajemen.31  

Sebagaimana diketahui bahwa setiap usaha yang dilaksana-

kan itu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan itu secara umum 

maupun secara khusus. Demikian pula halnya dengan manajemen 

dakwah. Adapun tujuan manajemen adalah : 

1. Pemantapan missi organisasi, yang bertujuann untuk melihat 

arah kemana suatu organisasi itu dituju. 

2. Penciptaan lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk mem-

perbaiki lingkungan yang ada di sekitarnya yang memerlukan 

penanganan secara khusus dan terorganisir. 
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3. Menegakkan dan melaksanakan tanggung jawab social.  

 

Tujuan merupakan sasaran suatu kegiatan yang dilaksana-

kan oleh setiap manusia, karena setiap usaha yang dirancang dan 

akan dilakukan diharuskan terlebih dahulu menetapkan apa tujuan 

pekerjaan itu dilaksanakan. 

Tujuan dapat berarti arah; haluan (jurusan); yang dituju; 

maksud; tuntutan (yang dituntut).32 

Setiap organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas, karena 

jika tidak ada tujuan yang jelas, maka organisasi tak perlu 

dibentuk. Tujuan dapat berarti sesuatu yang ingin dicapai dalam 

kadar tertentu dengan segala usaha yang diarahkan kepadanya. 

Batasan ini mengandung unsur: 

 Apa sasaran yang akan dicapai. 

 Berapa kadar atau jumlah yang diinginkan. 

 Kejelasan tentang sesuatu yang akan dicapai. 

 Arah yang dituju dari setiap usaha.33 

 

Hasibuan membagi tujuan ke dalam beberapa sudut dan 

dibedakan ke dalam beberapa pandangan, yaitu: 

1. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas: 

 Profit objectives, bertujuan untuk mendapatkan laba bagi 

pemiliknya. 

 Service objekctives, bertujuan untuk memberikan pelayanan 

yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai 

barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 

 Social objectives, bertujuan meningkatkan nilai guna yang 

diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Personal objectives, bertujuan agar para karyawan secara 

individual economic, social psychological mendapat kepuasan 

di bidang pekerjaannya dalam perusahaan. 

 

 

 



 

21 

2. Menurut prioritasnya, tujuan dibagi atas: 

 Tujuan primer, 

 Tujuan skunder, 

 Tujuan individual, dan 

 Tujuan social. 

3. Menurut jangka waktunya, tujuan dibagi atas: 

 Tujuan jangka panjang 

 Tujuan jangka menengah, 

 Tujuan jangka pendek. 

4. Menurut sifatnya, tujuan dibagi atas: 

 Manajement objectives, tujuan dari segi efektif yangharus 

ditimbulkan oleh manajer. 

 Managerial objectives, tujuan yang harus dicapai daya upaya 

atau kreativitas-kreativitas yang bersifat manajerial. 

 Administrative objectives, tujuan-tujuan yang pencapaiannya 

memerlukan administrasi. 

 Economic objectives, tujuan-tujuan yang bermaksud meme-

nuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi 

untuk pencapaiannya. 

 Social objectives, tujuan suatu tanggung jawab, terutama 

tanggung jawab moral. 

 Technical objectives, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, 

dan detail karya. 

 Work objectives, yaitu tujuan-tujuan yang merupakan 

kondisi kerampungan suatu pekerjaan. 

5. Menurut tingkatnya, tujuan dibagi atas: 

 Overall enterprise objectives, adalah tujuan semesta yang 

harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan. 

 Divisional objectives, adalah tujuan yang harus dicapai oleh 

setiap divisi. 

 Departemental objectives, adalah tujuan-tujuan yang dicapai 

oleh masing-masing bagian. 

 Sectional objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai 
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oleh setiap seksi. 

 Group objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap kelompok urusan. 

 Individual objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus 

dicapai oleh masing-masing individu. 

6. Menurut bidangnya, tujuan dibagi atas: 

 Top level objectives, adalah tujuan-tujuan umum, menye-

luruh, dan menyangkut berbagai bidang sekaligus. 

 Finance objectives, adalah tujuan-tujuan tentang modal. 

 Production objectives, adalah tujuan-tujuan tentang produksi. 

 Marketing objectives, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang 

pemasaran barang dan jasa-jasa. 

 Office objectives, adalah tujuan-tujuan mengenai bidang 

ketatausahaan dan administrasinya. 

7. Menurut motifnya, tujuan dibagi atas: 

 Public objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai 

berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang Negara. 

 Organizational objectives, adalah tujuan-tujuan yang harus 

dicapai berdasarkan ketentuan anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga, dan statute organisasi yang besifat zakelijk 

dan impersonal (tidak boleh berdasarkan pertimbangan 

perasaan atau selera pribadi) dalam upaya pencapaiannya. 

 Personal objectives, adalah tujuan pribadi/individual 

(walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi) yang 

dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera 

ataupun pandangan pribadi.3435 

 

Tujuan tersebut merupakan suatu pertimbangan di dalam 

menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi, sehingga baik di 

dalam merancang suatu kegiatan maupun di dalam menjalankan 

kegiatan, sebaiknya berdasar pada tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dengan tetap berdasar pada rambu-rambu yang telah 

diatur sebelumnya secara bersama-sama. 
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Guna memahami lebih jauh tentang tujuan manajemen, 

maka ada baiknya disimak tujuan manajemen kinerja secara 

khusus dan spesifik yaitu : 

 Memperoleh peningkatan kinerja yang berkelanjutan; 

 Bertindak sebagai daya dongkrak untuk perubahan yang lebih 

berorientasi kinerja; 

 Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan; 

 Memungkinkan individu untuk mengembangkan kemam-

puan, meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi 

pribadi yang bermanfaat bagi individu dan organisasi; 

 Mengembangkan hubungan yang terbuka dan konstruktif 

antara individu dan manajer dalam suatu proses dialog yang 

berkesinanbungan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan 

sepanjang tahun; 

 Menyediakan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran 

yang dinyatakan dalam bentuk target dan strandar kinerja 

sehingga suatu pemahaman bersama mengenai sasaran dan 

peranan yang harus dimainkan baik oleh manajer dan indi-

vidu untuk meningkatkan pencapaian sasaran; 

 Memfokuskan perhatian kepada atribut dan kompetensi yang 

diperlukan sehingga dapat menunjukkan kinerja yang efektif 

dan kepada usaha pengembangan selanjutnya; 

 Menyediakan criteria untuk dapat melakukan pengukuran 

dan penilaian yang akurat dan obyektif; 

 Berdasarkan penilaian ini memungkinkan individu dan mana-

jer mencapai kesepakatan tentang rencana pengembangan dan 

metode pelaksanaannya; 

 Menyediakan suatu kesempatan bagi individu untuk meng-

ekspresikan aspirasi serta keprihatinan mengenai pekerjaan 

mereka; 

 Memberikan landasan bagi pemberian imbalan yang bersifat 

financial atau non financial bagi karyawan sesuai dengan 

kontribusi mereka. 
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 Mendemonstrasikan kepada semua orang bahwa organisasi 

menghargai mereka sebagai individu; 

 Membantu dalam memberdayakan karyawan dalam mem-

berikan ruang yang lebih luas kepada karyawan untuk 

mengambil alih tanggung jawab dan memegang kendali atas 

pekerjaan mereka; 

 Membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan-

karyawan yang berkualitas; 

 Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara 

keseluruhan.36 

 

Dalam Islam, manajemen bertujuan untuk mewujudkan citra 

kerahmatan sebagai aktualisasi fungsi kekhalifahan dalam menga-

yomi setiap aktifitas manusiawi. Terdapat lima dasar untuk 

mencapai tujuan manajemen dalam Islam tersebut yaitu: 

 Konsep diri; 

 Konsep waktu; 

 Konsep kerja; 

 Konsep orientasi masa depan; 

 Konsep strategi nilai.37 

 

Tujuan manajemen tersebut memberikan gambaran bahwa 

seorang menejer bersama-sama bawahan dalam mengelola suatu 

organisasi, harus faham tentang tujuan yang akan dicapai, guna 

secara bersama-sama untuk mencapainya, tentunya dilalui dengan 

berbagai proses kerjasama yang memadai dan dapat mendukung 

tercapainya tujuan bersama tersebut. 

Teori tujuan yang dikembangkan Latham dan Locke menge-

mukakan karakteristik penetapan tujuan adalah : 

 Tujuan harus bersifat spesifik; 

 Tujuan harus cukup menantang tetapi dapat dicapai; 

 Tujuan dipandang adil dan masuk akal; 

 Keryawan secara individu ikut berpartisipasi dalam penetapan 
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tujuan; 

 Umpan balik memastikan bahwa para karyawan akan merasa 

bangga dan puas mendapatkan pengalaman keberhasilan 

mencapai suatu tujuan yang menantang dan adil; 

 Umpan balik dipergunakan untuk mendapatkan komitmen 

terhadap tujuan yang lebih tinggi lagi.38 

 

Bagi proses dakwah, tujuan adalah salah satu faktor yang 

paling penting dan sentral, karena pada tujuan itulah dilandaskan 

segenap tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah. Tujuan 

dakwah harus dipahami oleh segenap pelaksana dakwah, sebab 

apabila mereka sampai tidak mengenal dan memahami tujuannya, 

tentu dapat dipastikan bahwa akan timbul berbagai kesulitan dan 

kekaburan arah dakwah yang dilaksanakan tersebut. Adanya keka-

buran dalam memahami tujuan akan berakibat pula timbulnya 

kekaburan dalam menentukan kebijaksanaan dan ke tidak pastian 

dalam menyelenggarakan usaha-usaha dakwah.39 

Memperhatikan rumusan tujuan yang dikemukakan di atas, 

maka dipahami bahwa tujuan umum manajemen dakwah adalah 

untuk menciptakan kesadaran individu dan kelompok dalam 

memikul tanggung jawab bagi usaha meningkatkan produktifitas 

dan kemampuan kerja muballigh atau manajer dakwah. 

Manajemen dakwah dapat digunakan untuk memperkuat 

strategi, nilai dan tatanan social keagamaan serta mengintergrasi-

kan ajaran Islam. Manajemen dakwah dapat memungkingkan 

manajer dakwah mengekspresikan pandangan mereka mengenai 

hal-hal apa yang seharusnya mereka kerjakan, arah yang akan 

dituju dan bagaimana mereka seharusnya mengelola kegiatan 

dakwah. 

  

F. Prinsip-Prinsip Organisasi Dan Manajemen Dakwah 

1. Prinsip dasar organisasi. 

Sondang P. Siagian40 mengemukakan bahwa untuk mencapai 

tujuan tertentu, berbagai upaya yang dilakukan terselenggara 
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dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang tinggi, 

suatu organisasi perlu dikelola berdasarkan serangkaian prinsip 

tertentu, prinsip organisasi yang dimaksudkan adalah : 

1. Kejelasan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai perlu dinyatakan 

dengan jelas dan eksplisik karena apapun yang kemudian 

terjadi dalam organisasi dan kegiatan apa pun yang diseleng-

garakan, harus berkaitan langsung dengan tujuan yang telah 

ditentukan. Apabila tidak terdapat kejelasan tujuan, tidak 

mustahil terjadi pemborosan sebagai akibat duplikasi dan 

terselenggaranya berbagai kegiatan mubazir. 

2. Kejelasan misi. Misi ialah kegiatan utama yang harus diseleng-

garakan sebagai langkah mendasar dalam rangka pencapaian 

tujuan pentingnya kejelasan misi terlihat secara nyata apabila 

diingat bahwa rumusan misi berperan sebagai rambu-rambu 

yang harus diikuti dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan 

fungsional dan operasional dalam organisasi yang ber-

sangkutan. 

3. Fungsionalisasi. Dalam setiap organisasi terdapat berbagai 

fungsi yang harus diselenggarakan dalam rangka pencapaian 

tujuan. Makna prinsip ini ialah bahwa terlepas dari aneka 

ragam fungsi yang harus diselenggarakan, tiga hal perlu 

mendapat perhatian, yaitu: 

 Setiap fungsi yang diselenggarakan terus menerus harus 

dilembagakan dalam arti bahwa fungsi tersebut berinduk 

pada satuan kerja tertentu; 

 Tidak ada satu fungsi yang berinduk pada lebih dari satu 

satuan kerja dalam organisasi; 

 Tidak ada satu fungsipun yang tidak jelas berinduk pada 

satuan kerja yang sama. 

 

4. Kejelasan aktifitas. Makin besar suatu organisasi, makin banyak 

pula aktifitas anggota terlibat. Berbagai aktifitas tersebut pada 

dasarnya dapat digolongkan pada dua kategori utama, yaitu 

kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Kegiatan pokok 



 

27 

adalah semua aktifitas yang secara langsung berkaitan dengan 

usaha pencapaian tujuan, sedang kegiatan penunjang ialah 

semua aktifitas yang mendukung pelaksanaan tugas pokok. 

5. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Wewenang 

seseorang melekat pada jabatannya dan merupakan hak 

seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak, termasuk 

menyuruh atau melarang orang lain untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya, yang dimaksud dengan 

tanggang jawab ialah kewajiban seseorang untuk ditunai-

kannya sebagai anggota organisasi.  

6. Pendelegasian wewenang. Gaya manajerial yang diharapkan oleh 

para bawahan dari atasan masing-masing ialah gaya yang 

memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk turut 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang 

berbagai kekaryaan mereka. 

7. Pembagian pekerjaan. Salah satu ciri organisasi modern ialah 

adanya ragam tugas pekerjaan yang harus diselesaikan yang 

sering menuntut pengetahuan dan keterampilan serta per-

alatan yang spesialistik.  

8. Kesatuan arah. Kejelasan tujuan menentukan arah yang harus 

ditempuh oleh organisasi sepanjang hidupnya. 

9. Kesatuan komando. Di kalangan para teoritis dan peraktisi 

manajemen sudah terdapat semacam konsensus bahwa yang 

dimaksud dengan prinsip ini ialah bahwa setiap orang 

bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung kepada 

siapa ia bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugsnya dan 

dari siapa ia menerima perintah. Kata kunci dalam prinsip ini 

ialah langsung.  

10. Rentang kendali. Di kalangan teoritisi dan peraktisi manajemen 

masih terdapat perdebatan yang sifatnya perennial tentang 

penerapan prinsip ini. Perbedaan dimaksud berkisar pada 

jawaban terhadap pertanyaan: apakah rentang kendali dituju-

kan pada angka tentang jumlah bawahan yang dapat 
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dikendalikan secara efektif oleh seorang pimpinan ataukah 

ada criteria lain? 

11. Sentralisasi versus desentralisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

dalam mengelola suatu organisasi ada hal-hal tertentu yang 

merupakan hak prerogative manajemen. 

12. Departementalisasi. Seandainya semata-mata didasarkan pada 

pendapat bahwa organisasi mutakhir menuntut adanya pem-

bagian tugas yang spesialistik, baik dilihat dari sudut pandang 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh para 

anggota organisasi maupun dari segi sarana dan prasarana 

yang digunakannya, jelaslah bahwa prinsip departemen-

talisasi merupakan keharusan pula untuk diterapkan. 

 

Prinsip-prinsip organisasi tersebut menjadi dasar acuan di 

dalam mengembangkan suatu kegiatan dalam organisasi manapun 

dan berskala apapun ia, sepatutnya ia menjadikan prinsip-prinsip 

tersebut sebagai rujukan di dalam menjalankan profesinya sebagai 

organisatoris yang handal. 

 

2. Prinsip manajemen dakwah  

Prinsip adalah dasar; asas kebenaran yang menjadi pokok 

dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).41 Jadi prinsip-prinsip 

manajemen dakwah yang dimaksudkan adalah hal-hal mengenai 

asas kebenaran di dalam menjalankan fungsi manajemen dakwah 

di tengah-tengah masyarakat. 

H. Fuad Rumi dan Hafid Paronda,42 mengemukakan bahwa 

prinsip-prinsip manajemen adalah pegangan bagi setiap pelaku 

manajemen dalam mengaktualisasikan prilaku manajerialnya. 

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam sebenarnya termuat di 

dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Saw., prinsip-prinsip ter-

sebut adalah: 

1. Pemegang otoritas utama dalam memberi nilai terhadap 

kualitas setiap urusan adalah Allah, dan nilai tertinggi dari 

urusan tersebut adalah penilaian Allah. 
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2. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan segala urusannya 

kepada Allah. 

3. Setiap diri berkewajiban untuk berusaha memperoleh ke-

maslahatan dalam hidup dunianya menuju kehidupan 

ukhrawinya. 

4. Selain membutuhkan kemampuan individual, keberhasilan 

hanya bisa dicapai secara optimal bila kemampuan individual 

itu diaktualisasikan melalui suatu kerja sama fungsional. 

5. Prestasi kerja dan keberhasilan hanya diperoleh dengan 

mujadalah. 

 

Sedangkan Mochtar Effendy, mengemukakan empat prinsip 

dalam Islam dalam uraian yang berbeda. Prinsip amar makruf nahi 

mungkar, diuraikan pada kedudukan manajemen dalam hukum 

syarak, sedangkan prinsip keseimbangan antara hidup di dunia 

dan akhirat serta prinsip akhlakul karimah, diuraikannya pada 

pembahasan beberapa dasar manajemen menurut ajaran Islam, 

sedangkan prinsip efisiensi dalam Islam, diuraikan pada pem-

bahasan efisiensi, namun kesemuanya dicantumkan dalam buku 

yang sama.43 

Amin Azis, sebagaimana yang dikutif oleh Didin 

Hafidhuddin44 mengemukakan beberapa prinsip manajemen 

dakwah sebagai berikut: 

1. Memperjelas secara gamblang sasaran-sasaran ideal. 

Langkah awal yang harus diperhatikan sebelum me-

mulai dakwah adalah terlebih dahulu harus diperjelas sasaran 

apa yang ingin dicapai, kondisi umat Islam yang bagaimana 

yang diharapkan? Baik dalam wujudnya sebagai individu 

maupun wujudnya sebagai komunitas masyarakat. 

a. Pribadi muslim 

Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

adalah dimulai dari pembentukan pribadi-pribadi muslim 

yang tangguh. Dimulai dari isteri beliau, kemudian sahabat 

terdekatnya, dan mereka adalah tergolong orang-orang 
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yang mula-mula masuk Islam. Hal ini mengandung pela-

jaran bahwa berdakwah harus mampu menumbuhkan 

pioner-pioner muslim yang tangguh, terutama pada masa 

sekarang ini, diharapkan pribadi-pribadi muslim mampu 

menjadi pemimpin bagi dirinya, keluarganya serta 

masyarakatnya. 

b. Masyarakat muslim 

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang memiliki cirri 

secara organisis-dinamis, kuat dasar-dasar teori serta dasar-

dasar organisastorisnya, kuat ikatan hubungannya, dan 

kepaduan jalinannya. Prinsip teorinya bersumber dari 

syahadat. Karenanya masyarakat Islam adalah masyarakat 

yang dinamis, yang berkemimpinan, dipimpin oleh system 

syariah Allah Swt. Masyarakat muslim juga mendasarkan 

dinamikanya pada etika berprestasi kerja. Setiap orang 

harus bekerja dan berkelana di muka bumi dalam rangka 

mencari reski dan karunia-Nya. Sesuai firman Allah dalam 

Alquran Surah al-Mulk ( 67 ) : 15 :  

 

ليَۡهِ 
ِ
زۡقِهِذۖۡ وَا مۡشُواْ فِِ مَناَكِبِِاَ وَكُُُواْ مِن رِّ

 
لَۡرۡضَ ذَلوُلَّٗ فأَ

 
ي جَعَلَ لكَُُُ آ ِ لَّذ

 
هُوَ آ

هشُورُ  لن
 
  ٤١آ

Terjemahnya:  

15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan. 

 

Ayat tersebut menjadi spirit bagi kaum muslimin, guna 

lebih memacu diri di dalam mendorong gairah kerja dan 

berusaha. 
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2. Merumuskan masalah pokok umat Islam 

Dakwah bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia 

dari kehancuran dan untuk mewujudkan cita-cita ideal 

masyarakat utama. Oleh karena itu, terlebih dahulu dirumus-

kan masalah pokok yang dihadapi umat, kesenjangan antara 

sasaran ideal dan kenyataan yang konkrit dari pribadi-pribadi 

muslim, dan kondisi masyarakatnya dewasa ini. 

Jenjang masalah ini tidak sama antara kelompok 

masyarakat yang dengan kelompok masyarakat yang lainnya, 

dan setiap kurun waktu tertentu harus ada kajian ulang ter-

hadap masalah yang dihadapi, seiring dengan perkembangan 

dan kemajuan masyarakat itu sendiri. 

Firman Allah dalam Surah al-Hajj (22): 31. 

 

َٰٓءِ فتَخَۡطَفُهُ  مَا لسذ
 
ذمَا خَرذ مِنَ آ ِ فكَََنَ للّذ

 
ِ غيَۡرَ مُشِۡۡكِيَن بِهِذُۚ وَمَن يشُِۡۡكۡ بِأ َٰٓءَ لِلّذ حُنفََا

يقٖ  يُح فِِ مَكََنٖ سََِ لرِّ
 
يۡرُ آَوۡ تََۡوِي بِهِ آ لطذ

 
  ١٤آ

Terjemahnya:  

31. dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan 

Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu di-

sambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang 

jauh 

 

3. Merumuskan isi dakwah 

Setelah berhasil merumuskan sasaran dakwah beserta 

masalah pokok umat telah dirumuskan, maka langkah 

selanjutnya adalah merumuskan isi dakwah. Isi dakwah harus 

singkron dengan masyarakat Islam, sehingga tercapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Ke tidak singkronan dalam menen-

tukan isi dakwah ini bisa menimbulkan dampak negative yang 

disebut dengan istilah split personality atau double morality 

pribadi muslim. 

Surat al baqarah (2) ayat 85.  
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م   ِ ًۡ َ هرَُونَ علَ  َ رِهِمۡ تظََ ن دِيَ   نكُُ مِّ ا مِّ رجُِونَ فرَيِقّٗ َٰٓءِ تقَۡتلُوُنَ آَنفُسَكُُۡ وَتُُۡ َٰٓؤُلََ  َ ثُُذ آَنتُُۡ هَ

مُۡۚ آَفتَؤُۡمِنوُنَ  خۡرَاجُُُ
ِ
مٌ علَيَۡكُُۡ ا دُوهُمۡ وَهُوَ مُحَرذ  َ رَىى تفَُ  َ ن يأَأتۡوُكُُۡ آُسَ

ِ
نِ وَا لعُۡدۡوَ 

 
ثُِۡ وَآ

ِ
لَۡ
 
 بِأ

لَذ خِزۡيٞ فِِ  بِبَعۡضِ 
ِ
لَِِ مِنكُُۡ ا َٰٓءُ مَن يفَۡعَلُ ذَ  بِ وَتكَۡفُرُونَ بِبَعۡضُٖۚ فمََا جَزَا لۡكِتَ  

 
آ

فِلٍ عََذا تعَۡمَلوُ  َ ُ بِيَ للّذ
 
لعَۡذَابِۗ وَمَا آ

 
َٰٓ آَشَدِّ آ لَى

ِ
ونَ ا مَةِ يرَُده لقِۡيَ  

 
ۖۡ وَيوَۡمَ آ نيَۡا لده

 
ةِ آ لحَۡيَوى

 
نَ آ

٨١  

Terjemahnya: 

85. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu 

sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari 

kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka 

dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka 

datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal 

mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu 

beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar 

terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang 

yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam 

kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan 

kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa 

yang kamu perbuat. 

 

dan lihat juga Q. S. al-Baqarah (2): 208. 

 

ذهُۥ لكَُُۡ  ن
ِ
نُِۚ ا  َ يۡطَ لش ذ

 
تِ آ بِعُواْ خُطُوَ 

ذ َٰٓفذةّٗ وَلََ تتَ لِۡۡ كََ لسِّ
 
دۡخُلوُاْ فِِ آ

 
ينَ ءَامَنوُاْ آ ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه  يَ  

بِيٞن    ٢٠٨عدَُوّٞ مه

Terjemahnya: 

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 

 

Akar perpecahan moralitas pribadi muslim adalah 

disebabkan oleh perpecahan ilmu pengetahuan yang tergam-
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bar pada pribadi-pribadi ulama atau cendikiawan muslim 

sebagai pemimpin umat, mereka berbeda disiplin ilmu dan 

latar belakang pendidikan dan kajian menyebabkan sering 

kurang apresiatif terhadap masyarakat di lingkungannya. 

Untuk menyusun isi dakwah secara terpadu, memer-

lukan penguasaan ilmu secara komprehensif, kalau tidak, 

dengan menghimpun pikiran-pikiran dari beberapa pakar dari 

berbagai disiplin ilmu. Sebaiknya diperhatikan kerangka ilmu 

pengetahuan yang telah digariskan di dalam Alquran dan 

Sunnah Rasulullah saw. 

 

4. Menyusun paket-paket dakwah 

Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, maka 

tugas para dai adalah menyusun paket-paket dakwah sesuai 

dengan masyarakat sasaran beserta permasalahan yang di-

hadapinya. Harus dibedakan paket dakwah untuk sasaran non 

muslim dengan paket dakwah khusus orang muslim 

Firman Allah dalam Alqur’an surat an-Nahl (16) 125 :  

 

نذ 
ِ
ذتِِ هَِِ آَحۡسَنُُۚ ا ل

 
دِلهُۡم بِأ  َ نةَِۖۡ وَجَ لحَۡس َ

 
لمَۡوۡعِظَةِ آ

 
لحِۡكۡۡةَِ وَآ

 
ِّكَ بِأ لَى سَبِيلِ رَب

ِ
دۡعُ ا

 
آ

لمُۡهتَۡدِينَ 
 
ذ وَهُوَ آَعۡلَُۡ بِأ ِ ِِ ذكَ هُوَ آَعۡلَُۡ بِمَن عَلذ عَن سَبِي   ٤٢١رَب

 

Terjemahnya: 

125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 
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Surat Yusuf (12); 108. 

 

 ِ للّذ
 
نَ آ  َ بۡحَ ذبَعَنِِۖۡ وَس ُ ت

 
ُِۚ علََىى بصَِيَرةٍ آَنَا۠ وَمَنِ آ للّذ

 
لَ آ
ِ
ذِهِذ سَبِيلَِِٰٓ آَدۡعُو اْ ا  َ قُلۡ هَ

لمُۡشِۡۡكِيَن 
 
َٰٓ آَنَا۠ مِنَ آ   ٤٠٨وَمَا

Terjemahnya:  

108. Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang 

yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan 

hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk 

orang-orang yangmusyrik." 

 

5. Evaluasi keadaan dakwah 

Tugas yang paling penting adalah bagaimana meng-

koordinasi pelaksanaan dakwah, apa yang harus dikerjakan 

setelah dakwah berjalan? Dari sinilah pentingnya koordinasi 

untuk mengadakan evaluasi, sejauh mana hasil dakwah yang 

telah dicapai. Evaluasi ini penting sesuai dengan perkem-

bangan dan perubahan masyarakat dalam kurun waktu 

tertentu. Sebelum hal ini dilakukan terlebih dahulu ditetapkan 

target hasil dari setiap paket dakwah yang dijalankan, se-

hingga memudahkan membuat grafik perkembangan dakwah, 

karena dakwah adalah suatu proses yang menuntut suatu 

perubahan dan perkembangan. 

Setiap proses dakwah bermula dari usaha memper-

tanyakan kembali dasar asumsi yang memberikan orientasi 

system sosial, lalu membangun kehidupan baru. 

Firman Allah Surat al-Ahzab (33) ayat 21. 

 

 ِ للّذ
 
ذقَدۡ كََنَ لكَُُۡ فِِ رَسُولِ آ َٰٓخِرَ  ل لۡأ

 
ليَۡوۡمَ آ

 
َ وَآ للّذ

 
ِّمَن كََنَ يرَۡجُواْ آ  ل

ٞ
نةَ آُسۡوَةٌ حَس َ

ا  َ كَثِيرّٗ للّذ
 
  ٢٤وَذَكَرَ آ
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Terjemahnya: 

211. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. 

 

Prinsip organisasi dan prinsip manajemen dakwah yang 

telah diuraikan di atas menjadi pedoman dan panduan di dalam 

mengembangkan tugas-tugas dakwah ke depan.  

 

G. Strategi Manajemen Dakwah  

Strategi kebijaksanaan di bidang pendekatan (metodologi) 

dan perencanaan dakwah secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Peninjauan kembali pendektan dakwah dengan upaya sentral 

yaitu: Perencanaan yang berorientasi pada pemecahan 

masalah yang didasarkan atas ciri obyek dan lingkungan 

dakwah dan pengkoordinasian kegiatan dakwah secara lebih 

professional. 

2. Mengembangkan sistem pemantauan, pengakjian, analisis dan 

markas dakwah dalam suatu lembaga khusus (laboratorium 

dakwah) sebagai pembantu pimpinan persyarikatan, lembaga 

ini bertugas menyiapkan bank data dan peta dakwah sebagai 

sarana perencanaan dan memberikan konsultasi pada pelak-

sanaan dakwah di lapangan. 

3. Mengembangkan upaya-upaya pengadaan informasi dakwah 

dengan berbagai cara termasuk di dalamnya kegiatan pene-

litian dakwah (penelitian dalam rangka perencanaan, planning 

research). 

4. Memanfaatkan secara optimum peraturan dan hukum fositif 

serta lembaga yang ada baik pemerintah maupun swasta 

untuk kepentingan dakwah. 

5. Pengembangn model-model dakwah khusus (yang menyang-

kut pendektan, metode, pengolahan pesan) untuk obyek-

obyek dakwah tertentu . Dalam kaitan ini maka pengembagan 
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media dakwah perlu mendapat penekanan dalam peren-

canaannya. 

6. Pengembangan model-model atau pendekatan dakwah seni 

budaya. 

7. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan 

berbagai lembaga dakwah Islamiyah, baik organisasi formal 

maupun informal.45 

 

Strategi Khusus. 

1. Khusus untuk obyek dakwah kalangan dua’fa dan muallaf, 

diperlukan kegiatan dakwah yang dapat menstimulasi jiwa 

untuk menimbukan harga diri dan sikap serta prilaku yang 

mandiri, Bentuk-bentuk penyantunan setidaknya menyangkut 

dua hal, yaitu: 

a. Memberikan kemampuan dasar atau keterampilan agar 

mampu berkarya secara mandiri.  

b. Memberi jalan agar kemampuan/keteranpilan tersebut 

dapat membuahkan kenyataan dalam menopang kehidu-

pannya misalnya mengembangkan sistem pemasaran bagi 

jasa atau barang mereka (proses validasi) 

Dengan demikian bentuk-bentuk dakwah untuk 

golongan ini akan lebih banyak bersifat da`wah bil hal (dialog 

amal) 

2. Khusus untuk generasi muda di samping penanaman aqidah 

yang benar perlu perhatian khusus pada beberapa hal yaitu : 

a. Masalah pergeseran nilai terutama yang menyangkut 

masalah akhlak (erosi akhlak) 

b. Penyadaran tentang makna dan peran mereka dimasa 

depan termasuk tanggungjawab keberagamannya (dak-

wah) 

c. Pengembangan model-model pendekatan dakwah sesuai 

dengan tingkat kematangan jiwa mereka (bila memung-

kinkan diadakan penelitian/uji coba) 
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3. Khusus untuk kaum inteletual dan dunia kampus dakwah 

dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada : 

a. “Counter dialoque”terhadap nilai sekularisme dan 

rasionalisme 

b. Penelusuran kecendrungan pandangan dikotomi agama 

dengan ilmu 

c. Bahan bacaan/kajian 

d. Penyadaran tentang peran dan tanggung jawab mereka 

terhadap masa depan agama dan dakwah 

4. Khusus untuk kelompok dakwah ‘umara’, pejabat dan 

kelompok eksekutif perlu dikembangkan kegiatan dakwah 

dengan perhatian khusus pada : 

a. Pengembangan rasa aman termasuk tuntunan penyantun-

an spiritual yang Islami 

b. Peningkatan kepekaan dan tanggungjawab mereka seba-

gai muslim. 

c. Peningkatan komitmen terhadap agama dan tanggung-

jawab dakwah mereka 

5. Khusus untuk kelompok marjinal dan abangan perlu dikem-

bangkan pendekatan positif konstruktif dengan cara : 

a. Meniadakan jarak psiko-sosial mereka dengan umat Islam 

b. Meletakkan kelompok masyarakat tersebut sebagai sub-

kultur umat, dengan demikian perbedaan mereka dengan 

santri dan bukan santri bukan sesuatu yang antagonistic. 

Tuntunan hidup spiritual yang islami perlu dilakukan 

sebagai tarikan kecondongan mereka pada nativisme. 

6. Khusus untuk mereka yang belum Islam (umat dakwah) perlu 

dikembangkan model-model dakwah yang menunjukkan 

keluhuran ajaran Islam sekaligus sebagai counter terhadap 

distorsi informasi tentang Islam dan umatnya yang mereka 

dapatkan. Tegantung pada dari lapis sosial mana, dakwah 

dapat berupa dialog amal, dialog budaya, dialog inteletual dan 

bahkan dialog bisnis.46  
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H. Wawasan Teori Dakwah  

a. Teori Dakwah  

 Pada teori dakwah dikenal dengan istilah kredibilitas dai. 

Teori ini tampil sebagai bagian dari perkembangan ilmu dakwah.  

Teori dakwah ini dikembangkan oleh pakar ilmu dakwah ke 

dalam beberapa teori yaitu:  

a. Teori citra dai. 

Teori citra dai biasa dikenal dengan istilah kredibilitas 

sumber (source credibility theory)47 atau biasa dikenal dengan 

istilah citra dai,48 kredibilatas seorang dai sangat ditentukan 

oleh citra seorang dai. Adapun yang dasar teori citra dai ada-

lah didasarkan pada citra sekaligus sebagai kredibilitas yang 

banyak mempengaruhi sasaran dakwah. Semakin bagus citra 

seorang dai, maka semakin baik penerimaan mad’u terhadap 

materi dakwah yang disampaikannya. Apabila dai memiliki 

kredibilitas yang baik diikuti dengan penguasaan materi yang 

memadai, maka akan menghantar kepada keberhasilan 

seorang dai dalam melaksanakan tugasnya sebagai dai.  

Teori keilmuan dakwah memperkenalkan ”teori citra 

dai”. Teori ini menggambarkan bahwa mad’u sebagai obyek 

dakwah memiliki penilaian tersendiri terhadap kemampuan 

seorang dai. Penilaian tersebut bersifat negatif dan positif, 

kesemuanya itu berpengaruh terhadap penerimaan berkaitan 

dengan pesan dakwah yang disampaikan.49 Apabila citra 

positif yang dimiliki oleh seorang dai, maka akan berdampak 

pada penilian mad’u secara positif.50  

b. Teori medan dakwah.  

Teori medan dakwah telah diperkenalkan oleh 

Amrullah Ahmad dikatakan bahwa teori ini berkaitan dengan 

konteks sosial yang dijadidkan sebagai medan dakwah.51 Teori 

ini menggambaran bahwa struktur sosial mad‘u pada saat 

pelaksanaan dakwah berlangsung terjadi dalam waktu yang 

bersamaan, walaupun pada konteks yang berbeda dalam 

suatu wilayah kegiatan.  
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 Kegiatan dakwah yang dilaksanakan bersamaan di 

tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya yang ber-

beda-beda, bahkan mereka melakukan kegiatan ritual-ritual 

yang berbeda-beda, berhadapan dengan karakter masyarakat 

yang beraneka ragam.52 

Pada masa Rasulullah saw. menjadikan pengalaman 

para rasul dan nabi sebagai medan dakwah, walaupun kondisi 

sosial kemasyarakatan yang dihadapi oleh Rasulullah berbeda 

dengan kondisi sosial di era milleniaum sekarang ini, namun 

memiliki persamaan dan perbedaan.53  

Terbentuknya struktur social masyarakat sangat ditetu-

kan oleh berbagai factor, termasuk dipengaruhi oleh peman-

faatan teori medan dakwah, kondisi struktur sosial masya-

rakat secara sunnatullah memperoleh kekuasaan dalam 

masyarakat, serta kekuatan kepemimpinan masyarakat.  

c. Teori tahapan dakwah. 

Rasulullah saw. Dalam menyebarkan agama Islam mela-

lui beberapa tahapan, tahapan tersebut dikenal dengan tahap 

takwin, tahap tandhim dan taudi.54 Pada tahapan ini menun-

jukkan bahwa dakwah dilaksanakan melalui tiga tahapan 

dengan penekanan yang berbeda-beda. Bahkan tahapan ini 

berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.55  

Tahapan-tahapan tersebut berlangsung lama dan 

menggunakan konsep dan strategi yang berbeda pula. H. 

Bonner memandang bahwa teori tersebut terkait dengan teori 

interaksi sosial Ia menyebutkan bahwa hubungan sosial 

adalah hubungan dua orang atau lebih saling mempengaruhi, 

merubah perbuatan perseorangan atau yang lainnya.56 Hu-

bungan sosial yang menjadi faktor utama pada kehidupan 

sosial, menurut Soerjono Soekanto bahwa keberlangsungan 

suatu hubungan berdasarkan pada faktor faktor imitasi, su-

gesti, identifikasi dan simpati.57 Teori interaksi sosial menjadi 

kebutuhan bagi seorang dai dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai dai.  
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d. Teori Sistem Dakwah 

Moh. Ali Aziz menyebutkan bahwa terdapat teori 

system dakwah, setelah beliau melihat salah satu fenomena 

system. Fenomena tersebut adalah pengalaman yang diper-

oleh dari lapangan di Hongkong, di lapangan tersebut terda-

pat beberapa kelompok orang yang beraktifitas dan kegiatan 

yang berbeda satu sama lain, bahkan ditemukan ada yang 

kontras seperti kelompok pengajian dan kelompok perjudian, 

di antara mereka tidak saling menggannggu dan terganggu, 

mereka berjalan sendiri-sendi tanpa merasa terganggu. Kelom-

pok-kelompok tersebut dapat ddikatakan sebagai system dan 

para anggotanya adalah subsistem.58 

Tegasnya bahwa teori system dakwah menunjukkan 

kelompok-kelompok masyarakat yang mengadakan aktifitas 

pada suatu tempat yang tidak saling mengganggu dan ber-

jalan secara sendiri-sendiri. 

System ini banyak ditemukan di Negara-negara maju 

atau di kota-kota maju, penduduknya tidak saling mengusik 

antara satu dengan yang lainnya, bahkan mereka tidak mem-

perdulikan kegiatan masing-masing, sehingga mereka cen-

derung cuek dengan aktivitas maasing-masing. 

e. Teori Proses Dakwah 

 Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa proses adalah 

rentetan kejadian atau peristiwa yang berlangsung secara ber-

tahap.59 Rentetan kejadian itu berperoses secara terus menerus 

dan diantarai dengan beberapa tujuan dan sasaran dakwah 

serta tahapan-tahapan pelaksanaannya. 

Setiap tujuan, sasaran dan tahapan merupakan proses 

yang tak terelakkan dari kegiatan dakwah yang berperoses 

secara terus menerus dan cenderung mengikuti sistuasi dan 

kondisi obyek dakwah tersebut.  
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Pada uraian ini akan dikemukakan beberapa ayat al-quran 

dan yang berkaitan dengan istilah manajemen, sehingga ditemu-

kan bahwa istilah manajemen banyak dijumpai di dalam al-quran. 

Ayat tersebut dikemukakan berbagai penafsiran yang 

bersumber dari pakar di bidangnya guna menemukan titik temu 

antara antara manajemen dengan dakwah. 

Al-qur’an adalah petunjuk jalan yang benar bagi setiap 

kegiatan manusia, apakah itu antara manusia dengan Tuhannya, 

maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pengetahuan 

manajemen yang mempelajari bagaimana kegiatan kelompok 

dapat menciptakan suasana yang baik, damai, tertib dan men-

dapatkan keberhasilan, kemenangan sesuai dengan kebutuhan dan 

yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam perencanaan. 

Istilah idaarah atau manajemen, alqur’an telah memberikan 

stimulasi di dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 282: 

 

ذيۡنكَُُۡ  كۡتُبُوهُُۚ وَليَۡكۡتُب ب
 
سَمّّٗ  فأَ َٰٓ آَجَلٖ مه لَى

ِ
ذَا تدََاينَتُُ بِدَيۡنٍ ا ِ

ينَ ءَامَنوُ اْ ا ِ لَّذ
 
اَ آ َٰٓأيَُّه كََتِبُُۢ يَ  

لعَۡدۡلُِۚ وَلََ 
 
لحَۡقه بِأ

 
ي علَيَۡهِ آ ِ لَّذ

 
ُۚ فلَۡيَكۡتبُۡ وَليُۡمۡلِلِ آ ُ للّذ

 
ذمَهُ آ يأَأبَۡ كََتِبٌ آَن يكَۡتُبَ كََمَ علَ

يۡ  ذهُۥ وَلََ يبَۡخَسۡ مِنۡهُ ش َ َ رَب للّذ
 
لحَۡقه سَفًِا ا آَوۡ عَعِيفا ا آَوۡ لََ  أّٗ وَليَۡتذقِ آ

 
ي علَيَۡهِ آ ِ لَّذ

 
ن كََنَ آ

ِ
اُۚ فاَ

تطَِيعُ آَن يمُِ  ذمۡ يسَ ۡ ن ل
ِ
ۖۡ فاَ سۡتشَۡهدُِواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رّجَِالِكُُۡ

 
لعَۡدۡلُِۚ وَآ

 
لذ هُوَ فلَۡيُمۡلِلۡ وَلِيههُۥ بِأ

رَ  ُمَا فتَُذَكِّ حۡدَىٰى
ِ
َٰٓءِ آَن تضَِلذ ا هدََا لشه

 
ن ترَۡعَوۡنَ مِنَ آ مۡرَآَتََنِ مِمذ

 
 وَآ
ٞ
يكَُونَا رَجُليَۡنِ فرََجُل

ُۚ وَلََ  لُۡخۡرَىى
 
ُمَا آ حۡدَىٰى

ِ
ذَا مَا دُعُواُْۚ وَلََ تسَۡ  ا

ِ
َٰٓءُ ا هَدَا لشه

 
ا  َيأَأبَۡ آ ا آَوۡ كَبِيرا  مُو اْ آَن تكَۡتُبُوهُ غَيِيرا 

َٰٓ آَن تكَُ  لَذ
ِ
َٰٓ آَلَذ ترَۡتََبوُ اْ ا دَةِ وَآَدۡ َٰٓى  َ هَ ِ وَآَقۡوَمُ شِلشذ للّذ

 
لِكُُۡ آَقۡسَعُ عِندَ آ ذُۚ ذَ  ِ ِِ َٰٓ آَجَ لَى

ِ
رَةا  ا  َ ونَ تَِ

ةّٗ  َٰٓرذ  ونََاَ بيَۡنكَُُۡ تدُِيرُ حَاضَِِ ُۚ وَلََ يضَُا ذَا تبََايعَۡتُُۡ
ِ
فلَيَۡسَ علَيَۡكُُۡ جُناَحٌ آَلَذ تكَۡتُبُوهَاۗ وَآَشۡهدُِو اْ ا

 ُ للّذ
 
ۗ وَآ ُ للّذ

 
مُكُُُ آ ِّ ۖۡ وَيعَُل َ للّذ

 
ذقُواْ آ ت

 
ۗ وَآ ذهُۥ فسُُوقُُۢ بِكُُۡ ن

ِ
ن تفَۡعَلوُاْ فاَ

ِ
ءٍ بِكُِّ شََۡ كََتِبٞ وَلََ شَهيِدُٞۚ وَا

  ٢٨٢علَِيٞم 
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Terjemahnya: 

 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah meng-

ajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-

nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah 

akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya meng-

imlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu 

itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demi-

kian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
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Di dalam ayat tersebut disebutkan lafaz : تديرونها بينكم “yang 

kamu jalankan di antara kamu”. Asal katanya adalah “idaarah” 

yang artinya manajemen, administrasi. 

Di dalam ayat lain disebutkan pada surat Ali Imran ayat 104 : 

 

لمُۡنكَرُِۚ وَآُ 
 
لمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهوَۡنَ عَنِ آ

 
لخَۡيۡرِ وَيأَأمُۡرُونَ بِأ

 
لَ آ
ِ
 يدَۡعُونَ ا

ٞ
ة نكُُۡ آُمذ َٰٓئِكَ وَلتَۡكُن مِّ  َ َ وْل

لمُۡفۡلِحُونَ 
 
  ٤٠١هُمُ آ

Terjemahnya: 

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung. (QS. Ali Imran ayat 104) 

  

Secara rinci dapat dilihat ayat-ayat yang terkait dengan 

unsur-unsur manajemen, prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi 

manajemen, urgensi manajemen, karakteristik manajer, tugas 

manajer dan etika manajer. 

 

A. Ayat-Ayat Unsur-unsur Manajemen 

Ayat yang terkait dengan unsur-unsur manajemen dapat 

dilihat pada QS. Al-Baqarah 247, QS. al-A’raf ayat 69, QS. Ash-Shaf 

ayat 10-12 dan QS. Al-Jumu’ah ayat 10-11 yaitu: 

 

لمُۡلُۡۡ علَيَۡ 
 
ى يكَُونُ لَهُ آ اْ آَ ٰٓذ ُۚ قاَلوُ  َ قدَۡ بعََثَ لكَُُۡ طَالوُتَ مَلِكَّٗ للّذ

 
نذ آ
ِ
مُۡ ا هً نُ وَقاَلَ لهَُمۡ نبَِ ناَ وَنََۡ

غۡطَفَىىهُ علَيَۡكُُۡ وَزَادَهُۥ 
 
َ آ للّذ
 
نذ آ
ِ
لمَۡالُِۚ قاَلَ ا

 
نَ آ لمُۡلِۡۡ مِنۡهُ وَلمَۡ يؤُۡتَ سَعَةّٗ مِّ

 
بسَۡطَةّٗ آَحَقه بِأ

سِعٌ علَِيٞم  ُ وَ  للّذ
 
َٰٓءُُۚ وَآ ُ يؤُۡتِِ مُلۡكَهُۥ مَن يشََا للّذ

 
لجِۡسۡمِۖۡ وَآ

 
لعِۡلِۡۡ وَآ

 
  ٢١٢فِِ آ

Terjemahnya: 

247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya 

Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka 

menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal 

kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan dari-
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padanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup 

banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah 

telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang 

luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan peme-

rintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 

Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-

Baqarah 247) 

 

Pada ayat di atas ditemukan adanya unsur manajemen yaitu 

terkait dengan adanya pemerintahan yang Allah berikan kepada 

siapa yang dikehendaki yaitu Allah telah menunjuk Thalut sebagai 

raja dan diberikan hak oleh Allah sebagai pemerintah. Dengan 

adanya pemerintahan, maka di dalamnya ada manajemen yang 

dijalankan dan hal tersebut adalah atas perintah dari Allah swt.  

Tafsir Jalalayn: (Kata nabi mereka kepada mereka, "Sesung-

guhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja." 

Jawab mereka, "Bagaimana), artinya betapa (ia akan menjadi raja, 

padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya). Ia 

bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula 

dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang 

samak atau gembala, (sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan 

yang mencukupi") yakni yang amat diperlukan untuk membina 

atau mendirikan sebuah kerajaan. (Kata nabi) kepada mereka, 

("Sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu (dan 

menambahnya pula keluasan) dan keperkasaan (dalam ilmu dan 

tubuh"). 

Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, 

paling gagah dan paling berakhlak. (Dan Allah memberikan 

kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pem-

berian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. 

(Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) 

orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu. 

Telah diketahui bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah 

terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
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evaluasi, sedang di dalam menjalankan pemerintahan tentunya 

dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen tersebut. 

Pada ayat lain ditemukan pula unsur-unsur manajemen 

yaitu terdapat dalam Surah al-A’Raf ayat 69 yaitu: 

 

ذۡ جَعَلكَُُۡ خُلَ 
ِ
اْ ا ذۡكُرُو 

 
ُۚ وَآ نكُُۡ لِيُنذِرَكُُۡ ِّكُُۡ علََىى رَجُلٖ مِّ ب ن رذ َٰٓءَكُُۡ ذِكۡرٞ مِّ بۡتُُۡ آَن جَا َٰٓءَ مِنُۢ آَوَعََِ فَا

لخَۡلۡقِ 
 
ِ لعََلذكُُۡ تفُۡلِحُونَ  بعَۡدِ قوَۡمِ نوُحٖ وَزَادَكُُۡ فِِ آ للّذ

 
َٰٓءَ آ اْ ءَالََ ذۡكُرُو 

 
ۖۡ فأَ طَةّٗ   ٩٦بصَ ۡ

Terjemahnya: 

69.   Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang 

kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh 

seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan 

kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah 

menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang 

berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah 

melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada 

kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan (QS. al-A’raf ayat 69). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan kamu 

sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya 

kaum Nuh. Maknanya adalah bahwa umat tersebut menjadi 

penguasa yang berarti memegang kekuasaan yang tentunya ada-

nya unsur manajemen di dalamnya. 

Oleh karena itu, apabila Allah memberikan kekuasaan, maka 

disitulah adanya manajemen di dalamnya, sebab di dalam ke-

kuasaan diperlukan pengembangan manajemen dalam menjalan-

kan proses kepemimpinannya. 

Selanjutnya di dalam Surah Ash-Shaaf ayat 10-12 juga 

membicarakan adanya unsur-unsur manajemen di dalamnya yaitu 

adanya perniagaan. 
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نۡ عذََابٍ آَلِيٖم  رَةٖ تنُجِيكُُ مِّ  َ كُُۡ علََىى تَِ
ه ينَ ءَامَنوُاْ هَلۡ آَدُل ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه ِ تؤُۡ  ٤٠يَ   للّذ

 
مِنوُنَ بِأ

ن كُنتُُۡ تعَۡلمَُو
ِ
ذكُُۡ ا لِكُُۡ خَيۡرٞ ل ُۚ ذَ  لِكُُۡ وَآَنفُسِكُُۡ  بِأمَۡوَ 

ِ للّذ
 
هِدُونَ فِِ سَبِيلِ آ  َ ذ وَتَُ نَ وَرَسُولِهِ

بَةّٗ  ٤٤ كِنَ طَيِّ  َ رُ وَمَسَ  َ لَۡنََۡ
 
تِِاَ آ ريِ مِن تََۡ تٖ تَۡ فِِ  ييَۡفِرۡ لكَُُۡ ذُنوُبكَُُۡ وَيدُۡخِلكُُۡۡ جَنذ  

لعَۡظِيُم 
 
لفۡوَۡزُ آ

 
لَِِ آ تِ عدَۡنُٖۚ ذَ    ٤٢جَنذ  

Terjemahnya: 

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan 

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab 

yang pedih 

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui 

12. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasuk-

kanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik 

di dalam jannah ´Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (QS. 

Ash-Shaf ayat 10-12). 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan adanya perniagaan. Menjalan-

kan perniagaan, berarti memerlukan suatu strategi di dalam 

prosesnya, pada proses memerlukan metode dan di dalam metode 

memerlukan tekhnik dan di dalam tekhnik memerlukan taktik, 

sehingga seluruh proses perniagaan memerlukan manajemen dan 

seluruh proses manajemen memerlukan langkah-langkah dan 

unsur-unsur manajemen dalam menjalankannya. 

Pada ayat lain Allah swt. Memerintahkan kepada manusia 

untuk bertebaran di atas dunia untuk menjalankan perniagaan 

tersebut. Hal ini dapat dilihat pada QS. Surah al-Jumuah ayat 10-11 

yaitu: 
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بتۡيَُواْ مِن فضَۡ 
 
لَۡرۡضِ وَآ

 
واْ فِِ آ نتشَُِۡ

 
ةُ فأَ لوَى لصذ

 
ذَا قضُِيتَِ آ

ِ
ا فاَ َ كَثِيرّٗ للّذ

 
ذۡكُرُواْ آ

 
ِ وَآ للّذ

 
لِ آ

ذعَلذكُُۡ تفُۡلِحُونَ  ذَا رَآَوۡاْ  ٤٠ل
ِ
رَةا  وَا  َ ِ  تَِ للّذ

 
اُۚ قلُۡ مَا عِندَ آ َٰٓئِمّٗ اَ وَترََكُوكَ قاَ ًۡ َ ل

ِ
اْ ا و  نفَضه

 
ا آ آَوۡ لهَوۡا 

زِقِيَن  لرذ 
 
ُ خَيۡرُ آ للّذ

 
رَةُِۚ وَآ  َ لتِّجَ

 
شلذهوِۡ وَمِنَ آ

 
نَ آ   ٤٤خَيۡرٞ مِّ

Terjemahnya: 

10. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung 

11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 

mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggal-

kan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang 

di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", 

dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki, (QS. Surah al-Jumuah 

ayat 10-11). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya unsur-unsur 

manajemen di dalamnya yaitu adanya perintah untuk bertebaran 

di atas bumi apabila telah selesai melaksanakan shalat untuk 

mencari karunia Allah. Hal tersebut dipahami bahwa Allah tidak 

sekedar memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi tanpa 

diperlukan adanya rencana yang matang, adanya perkumpulan 

dengan orang-orang yang terkait dengan perniagaan, adanya 

pelaksanaan dan kerja keras serta diperlukannya evaluasi dari 

seluruh proses kerja yang akan dan telah dilaksanakannya atau 

dengan kata lain proses manajemen. 

 

B. Ayat-Ayat Prinsip-Prinsip Manajemen 

Ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip manajemen dapat 

dilihat pada QS. Ali Imran ayat 28, 159, QS. Al-Ahzab ayat 70-71 

dan QS. An-Nahl ayat 97. 
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 ِ للّذ
 
لَِِ فلَيَۡسَ مِنَ آ لمُۡؤۡمِنِيَنۖۡ وَمَن يفَۡعَلۡ ذَ 

 
َٰٓءَ مِن دُونِ آ فِريِنَ آَوۡلِيَا لۡكَ  

 
لمُۡؤۡمِنوُنَ آ

 
 لَذ يتَذخِذِ آ

لمَۡصِيُر 
 
ِ آ للّذ
 
لَ آ
ِ
ُ نفَۡسَهُۥۗ وَا للّذ

 
رُكُُُ آ ۗ وَيَُُذِّ َٰٓ آَن تتَذقُواْ مِنۡهمُۡ تقُىَىةّٗ لَذ

ِ
ءٍ ا   ٢٨فِِ شََۡ

Terjemahnya: 

28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 

pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari 

sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingat-

kan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 

kembali(mu). (QS. Ali Imran ayat 28). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menegaskan 

bahwa adanya larangan bagi orang-orang mukmin menjadikan 

orang-orang kapir sebagai wali. Wali yang dimaksudkan pada ayat 

tersebut adalah perwakilan atau orang yang bertanggung jawab 

atas diri seseorang. Hal itu dipahami bahwa pernyataan tersebut 

merupakan salah satu prinsip yang harus diperpegani bagi seorang 

muslim di dalam menjalani kehidupannya. Prinsip itulah yang 

dimaksudkan pada prinsip manajemen. 

Pada ayat lain, Allah menyebutkan salah prinsip bagi umat 

Islam adalah berbuat lemah lembut, hal ini dapat dilihat pada QS. 

Ali Imran ayat 159 yang berbunyi: 

 

عۡفُ 
 
ۖۡ فأَ واْ مِنۡ حَوۡلَِِ نفَضه

 
لقۡلَبِۡ لَ

 
ا غلَِيظَ آ ِ لِنتَ لهَُمۡۖۡ وَلوَۡ كُنتَ فظًَّ للّذ

 
نَ آ ةٖ مِّ فبَِمَا رَحَۡۡ

به  َ يُُِ للّذ
 
نذ آ
ِ
ُِۚ ا للّذ

 
ۡ علََى آ ذَا عَزَمۡتَ فتَوََكَّذ

ِ
لَۡمۡرِۖۡ فاَ

 
تيَۡفِرۡ لهَُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِِ آ س ۡ

 
عَنۡهمُۡ وَآ

 ِ لمُۡتوََكُِّ
 
  ٤١٦يَن آ

Terjemahnya: 

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
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ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat-

kan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesung-

guhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (QS. Ali Imran ayat 159). 

 

Ayat di atas Allah memerintahkan untuk berhati lembut 

sebagai salah satu prinsip hidup, sebab dengan berhati lembut, 

maka mendekatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi 

sebaliknya jika kita berhati kasar, maka dapat menjauhkan orang-

orang yang ada di sekitar kita. 

Pada ayat lain Allah menegaskan bahwa salah satu prinsip 

hidup adalah hendaklah berkata yang benar, hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah dalam (QS. Al-Ahzab: 70-71) yang berbunyi: 

 

ا  َ وَقوُلوُاْ قوَۡلَّٗ سَدِيدّٗ للّذ
 
ذقُواْ آ ت

 
ينَ ءَامَنوُاْ آ ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه لكَُُۡ وَييَۡفِرۡ لكَُُۡ  ٢٠يَ    َ يصُۡلِحۡ لكَُُۡ آَعََۡ

ا عَظِيما ا  ۥ فقََدۡ فاَزَ فوَۡزا  َ وَرَسُولَهُ للّذ
 
ۗ وَمَن يطُِعِ آ   ٢٤ذُنوُبكَُُۡ

Terjemahnya: 

70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan katakanlah perkataan yang benar 

71. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa men-

taati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah men-

dapat kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzab: 70-71). 

 

Ayat di atas memperjelas bahwa salah satu prinsip dalam 

manajemen adalah berkata yang benar, dengan berkata yang benar, 

maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dan Allah akan mem-

berikan kemenangan. Pada peraktek prinsip-prinsip manajemen 

dapat dipahami bahwa apabila seseorang senantiasa berkata yang 

benar pada setiap ucapannya terhadap kepemimpinannya, maka ia 

akan dipercaya oleh pengikutnya dan ia akan mendapat ke-

menangan dan kesuksesan dari kepemimpinannya itu, selain ia 
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akan mendapat kemenangan ia juga juga akan mendapat pahala 

dari Allah swt. 

Pada ayat lain dijelaskan bahwa salah satu prinsip Islam 

adalah senantiasa mengerjakan amal saleh. Hal tersebut dapat 

dilihat pada (QS. An-Nahl, 97). 

 

مُۡ آَجۡ  ۖۡ وَلنَجَۡزيِنَهذ بَةّٗ ةّٗ طَيِّ ذهُۥ حَيوَى ن ذَكَرٍ آَوۡ آُنثََى وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فلَنَحُۡيِينَ ا مِّ لِحّٗ  َ رَهُم مَنۡ عََِلَ غَ

  ٦٢بِأحَۡسَنِ مَا كََنوُاْ يعَۡمَلوُنَ 

 

Terjemahnya: 

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesung-

guhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-

Nahl, 97). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu prinsip manaje-

men adalah senantiasa mengerjakan amal saleh, dengan melak-

sanakan amal saleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang 

baik dan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip 

manajemen telah diatur oleh Allah swt. di dalam Alquran dan 

setiap amalan dari pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen ter-

sebut mendapatkan imbalan pahala dari Allah swt, artinya tidak 

ada yang sia-sia dari setiap perbuatan manusia. 

 

C. Ayat-Ayat Fungsi Manajemen 

Adapun ayat yang terkait dengan fungsi manajemen adalah 

QS. At-Taubah: 105, QS. Al-Kahfi; 2, QS. Al-Baqarah; 213, QS. Asy-

Syura 226 dan QS. As-Shaff ayat 2-3: 
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ليَۡيۡبِ 
 
لِِۡ آ  َ لَى عَ ِ

ونَ ا ده لمُۡؤۡمِنوُنَۖۡ وَسَتَُُ
 
ۥ وَآ لكَُُۡ وَرَسُولُهُ ُ عَََ للّذ

 
لوُاْ فسََيَرَى آ عََۡ

 
وَقُلِ آ

ئكُُُ بِمَا كُنتُُۡ تعَۡمَلوُنَ  ِّ دَةِ فيَُنبَ  َ هَ لشذ
 
  ٤٠١وَآ

Terjemahnya: 

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu di-

beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(QS. At-Taubah ayat 105). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu fungsi mana-

jemen yaitu fungsi actuating yaitu senantiasa bekerja keras, sebab 

dengan kerja keras, maka ia akan melihat dari hasil pekerjaannya, 

artinya setiap pekerjaan pasti ada hasilnya sesuai pekerjaannya. 

Pada ayat lain Allah swt. menegaskan adanya fungsi mana-

jemen yaitu adanya bimbingan dan memberikan peringatan atas 

siksaan dan memberikan berita gembira dan mengerjakan amal 

saleh. Hal tersebut dapat dilihat pada (QS. Al-Kahfi 2) yaitu: 

 

ا شَدِيدّٗ  ِّيُنذِرَ بأَأسّۡٗ ا ل مّٗ تِ آَنذ لهَُمۡ قيَِّ  َ لِحَ  َ لصذ
 
ينَ يعَۡمَلوُنَ آ ِ لَّذ

 
لمُۡؤۡمِنِيَن آ

 
َ آ نهُۡ وَيبُشَِّۡ ُ ن لدذ ا مِّ

نّٗا  ا حَس َ   ٢آَجۡرا 

Terjemahnya: 

2. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira 

kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal 

saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. 

(QS. Al-Kahfi 2). 

 

Memperhatikan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa 

salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi bimbingan. Makna bim-

bingan adalah melakukan arahan dan petunjuk dalam melaksakan 

perbuatan yang lurus, peringatan atas siksaan, memberikan berita 
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gembira dan mengarahkan untuk mengerjakan amal saleh, karena 

semua itu akan memperoleh balasan dari Allah swt. 

Pada ayat lain Allah swt. menjelaskan adanya fungsi mana-

jemen yaitu pemberi peringatan. Hal ini dapat dilihat pada (QS. Al-

Baqarah 213) yaitu: 

 

لنذبِيِّ 
 
ُ آ للّذ
 
حِدَةّٗ فبَعََثَ آ  وَ 

ةّٗ لنذاسُ آُمذ
 
لحَۡقِّ  ۧكََنَ آ

 
بَ بِأ لۡكِتَ  

 
يِنَ وَمُنذِريِنَ وَآَززَلَ مَعَهُمُ آ  نَ مُبشَِّۡ

َٰٓءَتَُۡ  ينَ آُوتوُهُ مِنُۢ بعَۡدِ مَا جَا ِ لَّذ
 
لَذ آ
ِ
خۡتلَفََ فِيهِ ا

 
خۡتلَفَُواْ فِيهُِۚ وَمَا آ

 
لنذاسِ فِيماَ آ

 
مُ لِيَحۡكَُُ بيَۡنَ آ

ذۡنِهِذۗ 
ِ
لحَۡقِّ بِا

 
خۡتلَفَُواْ فِيهِ مِنَ آ

 
ينَ ءَامَنوُاْ لِمَا آ ِ لَّذ

 
ُ آ للّذ

 
ا بيَۡنَهمُۡۖۡ فهََدَى آ تُ بيَۡيَُۢ نَ   لبَۡيِّ

 
ُ آ للّذ

 
وَآ

تَقِيٍم  س ۡ لَى صَِ طٖ مه
ِ
َٰٓءُ ا   ٢٤١يَُّۡدِي مَن يشََا

Terjemahnya: 

213. Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul per-

selisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab 

yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia 

tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah ber-

selisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah di-

datangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada 

mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki 

antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-

orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang 

mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah 

selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus. (QS. Al-Baqarah 213). 

 

Ayat di atas menggabarkan adanya fungsi manajemen yaitu 

sebagai pemberi peringatan dari para nabi-nabi Allah yang di-

lengkapi dengan kitab-kitab sebagai pedoman. 

Pada ayat lain Allah memperkenankan doa orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan memberi pahala 

bagi mereka yang dikehendaki. Hal ini dapat dilihat pada (QS. 

Ash-Shura 26) yaitu: 
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فِرُونَ لهَُمۡ عذََابٞ  لۡكَ  
 
ذُۚ وَآ ِ ِِ ن فضَۡ تِ وَيزَيِدُهُم مِّ  َ لِحَ  َ لصذ

 
ينَ ءَامَنوُاْ وَعََِلوُاْ آ ِ لَّذ

 
تجَِيبُ آ وَيسَ ۡ

  ٢٩يدٞ شَدِ 

Terjemahnya: 

26. dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman 

serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) 

kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir 

bagi mereka azab yang sangat keras. (QS. Ash-Shura 26). 

 

Ayat di atas mempertegas bahwa salah satu fungsi mana-

jemen adalah bahwa Allah akan memperkenankan doa orang yang 

bekerja keras dan akan diberi karunia, sedangkan orang kafir akan 

diberi azab yang sangat keras. 

Pada ayat lain ditegaskan bahwa salah satu fungsi manaje-

men adalah celaan Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu 

yang tidak dikerjakan. Hal ini adapat dlihat pada (QS. As-Shaff 2-

3). 

 

ينَ ءَامَنوُاْ لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَۡعَلوُنَ   ِ لَّذ
 
اَ آ َٰٓأيَُّه ِ آَن تقَُولوُاْ مَ  ٢يَ   للّذ

 
ا لََ كَبَُُ مَقۡتا ا عِندَ آ

  ١تفَۡعَلوُنَ 

Terjemahnya: 

2. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 

sesuatu yang tidak kamu kerjakan 

3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-

apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. As-Shaff 2-3). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu fungsi manaje-

men yaitu Allah memberikan sindiran kepada orang yang beriman 

mengatakan sesuatu lantas ia sendiri tidak melaksanakannya, jadi 

fungsi manajemen disini adalah fungsi tanggungjawab. 
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D.  Ayat-Ayat Urgensi Manajemen 

Adapun ayat yang terkait dengan urgensi manajemen adalah 

QS. Hud 61, QS. An-Nahl 89, QS. Al-Maidah 15-16, QS, an-Nisa 

174-175: 

 

هُۥۖۡ هُوَ آَنشَأكَُُ مِّ  هٍ غيَۡرُ  َ َ ل
ِ
نۡ ا َ مَا لكَُُ مِّ للّذ

 
عۡبُدُواْ آ

 
قوَۡمِ آ اُۚ قاَلَ يَ   لِحّٗ  َ لَى ثمَُودَ آَخَاهُمۡ غَ

ِ
نَ ۞وَا

جِيبٞ  نذ رَبِّّ قرَيِبٞ مه
ِ
ليَۡهُِۚ ا

ِ
اْ ا تيَۡفِرُوهُ ثُُذ توُبوُ  س ۡ

 
تعَۡمَرَكُُۡ فًِاَ فأَ س ۡ

 
لَۡرۡضِ وَآ

 
  ٩٤آ

Terjemahnya: 

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Hud 

61). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa keberadaan manajemen 

dapat dilihat pada diutusnya Tsamud sebagai penyeru kepada 

kebaikan. 

Pada ayat yang lain ditemukan adanya urgensi manajemen 

yaitu diturunkannya Alquran sebagai petunjuk, rahmat dan berita 

gembira. Hal ini dapat dilihat pada (QS. An-Nahl 89). 

 

َٰٓءُِۚ وَززَذ  َٰٓؤُلََ  َ ا علََىى هَ نۡ آَنفُسِهِمۡۖۡ وَجِئۡناَ بِكَ شَهِيدا  م مِّ ِ ًۡ َ ا علَ ةٖ شَهِيدا  لنۡاَ وَيوَۡمَ نبَۡعَثُ فِِ كَُِّّ آُمذ

ىى شِ  ى وَرَحَۡۡةّٗ وَبشَُۡۡ ءٖ وَهُدّٗ ِّكُِّ شََۡ نّٗا ل بَ تِبۡيَ   لۡكِتَ  
 
  ٨٦لۡمُسۡلِمِيَن علَيَۡكَ آ

Terjemahnya: 

89. (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-

tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan 

Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas selu-

ruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab 

(Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk 
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serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri. (QS. An-Nahl 89). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa keberadaan manajemen 

terkait dengan adanya petunjuk Alquran dalam melaksanakan pe-

tunjuk dan memberi berita gembira bagi orang-orang yang ber-

serah diri kepada Allah. 

Pada ayat lain ditemukan urgensi manajemen pada sisi Ahli 

Kitab yang diturunkan kepada Rasul sebagai penjelas. Hal ini 

dapat dilihat pada (QS. Al-Maidah 15-16). 

 

لۡكِتَ  بِ وَيعَۡفُ 
 
فُونَ مِنَ آ ا كُنتُُۡ تُُۡ مذ ا مِّ ُ لكَُُۡ كَثِيرّٗ َٰٓءَكُُۡ رَسُولنُاَ يبَُيّنِ لۡكِتَ  بِ قدَۡ جَا

 
َٰٓأهَۡلَ آ واْ يَ  

بِيٞن  بٞ مه ِ نوُرٞ وَكِتَ   للّذ
 
نَ آ َٰٓءَكُُ مِّ َٰٓءَكُُۡ رَسُولنُاَ  ٤١عَن كَثِيٖرُۚ قدَۡ جَا لۡكِتَ  بِ قدَۡ جَا

 
َٰٓأهَۡلَ آ يَ  

 ُ ِ نوُرٞ يبَُيّنِ للّذ
 
نَ آ َٰٓءَكُُ مِّ بِ وَيعَۡفُواْ عَن كَثِيٖرُۚ قدَۡ جَا لكِۡتَ  

 
فُونَ مِنَ آ ا كُنتُُۡ تُُۡ مذ ا مِّ  لكَُُۡ كَثِيرّٗ

بِيٞن    ٤١وَكِتَ  بٞ مه

 Terjemahnya: 

15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul 

Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang 

kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 

Kitab yang menerangkan 

16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang 

mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 

kitab itu ula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap 

gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-

Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. Al-

Maidah 15-16). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa urgensi manajemen dapat 

dilihat pada adanya kitab Allah yang dijadikan sebagai jalan 

keselamatan. 
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Pada ayat lain juga terdapat urgensi manajemen melalui 

diturunkannya Alquran. Hal ini dapat dilihat pada (QS. An-Nisa 

174-175). 

 

نٞ   َ َٰٓءَكُُ برُۡهَ لنذاسُ قدَۡ جَا
 
اَ آ َٰٓأيَُّه بِينّٗا يَ   ا مه ليَۡكُُۡ نوُرّٗ

ِ
َٰٓ ا ِّكُُۡ وَآَززَلنۡاَ ب ن رذ ينَ ءَامَنوُاْ  ٤٢١مِّ ِ لَّذ

 
ا آ فأَمَذ

تَقِيمّٗا  س ۡ ا مه ليَۡهِ صَِ طّٗ
ِ
نۡهُ وَفضَۡلٖ وَيَُّۡدِيُِّمۡ ا ةٖ مِّ يُدۡخِلهُُمۡ فِِ رَحَۡۡ عۡتصََمُواْ بِهِذ فسَ َ

 
ِ وَآ للّذ

 
بِأ

٤٢١  

Terjemahnya: 

174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizat-

nya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang 

terang benderang (Al Quran) 

175. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan 

memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya 

(surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka 

kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (QS. 

An-Nisa 174-175). 

 

Ayat di atas mengungkapkan bahwa salah satu urgensi 

manajemen adalah adanya Alquran sebagai petunjuk. 

 

E. Ayat-Ayat Karakteristik Manajer 

Adapun ayat yang terkait dengan karakteristik manajer 

(berpengetahuan luas, adil, profesional, bertanggungjawab) adalah 

QS. Al-Mujadalah 11, QS. An-Nisa 58, QS. Ali Imran 7 dan QS. Al-

an-An’am 154: sedangkan yang terkait dengan karakteristik 

manajer (selektif atas informasi, memberi peringatan, pengarahan) 

dapat dilihat pada QS. Al-Hujurat 6, QS. Adz-Dzariyat 55 dan QS. 

Assajadah 24 yaitu: 
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ِ
ۖۡ وَا ُ لكَُُۡ للّذ

 
فۡسَحُواْ يفَۡسَحِ آ

 
لِسِ فأَ  َ لمَۡجَ

 
حُواْ فِِ آ ذَا قِيلَ لكَُُۡ تفََسذ

ِ
ينَ ءَامَنوُ اْ ا ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه ذَا يَ  

 ُ للّذ
 
تُٖۚ وَآ  َ لعِۡلَۡۡ دَرَجَ

 
ينَ آُوتوُاْ آ ِ لَّذ

 
ينَ ءَامَنوُاْ مِنكُُۡ وَآ ِ لَّذ

 
ُ آ للّذ
 
واْ يرَۡفعَِ آ نشُُُ

 
واْ فأَ نشُُُ

 
بِمَا  قِيلَ آ

  ٤٤تعَۡمَلوُنَ خَبِيٞر 

Terjemahnya: 

11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apa-

bila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara-

mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS. Al-Mujadalah 11). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

manajemen adalah berlapang dada, karakter ini menjadi penopang 

dalam menjalani kehidupan. 

Ayat lain menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

manajemen adalah amanah. Hal ini dapat dilihat pada (Qs. An-

Nisa 58). 

 

َ يأَأمُۡرُكُُۡ  للّذ
 
نذ آ
ِ
كُۡوُاْ ۞ا لنذاسِ آَن تََۡ

 
ذَا حَكَۡۡتُُ بيَۡنَ آ

ِ
َٰٓ آَهۡلِهاَ وَا لَى

ِ
تِ ا نَ    َ مَ لَۡ

 
واْ آ آَن تؤَُده

ا  ا بصَِيرّٗ يعَُۢ َ كََنَ سََِ للّذ
 
نذ آ
ِ
ا يعَِظُكُُ بِهِذَٰٓۗ ا َ نِعِمذ للّذ

 
نذ آ
ِ
لعَۡدۡلُِۚ ا

 
  ١٨بِأ

Terjemahnya: 

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-

Nisa 58). 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyeru kepada 

manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak mene-

rimanya dan seruan untuk berlaku adil terhadap penetapan 

hukum. 

Ayat lain menjelaskan bahwa karakteristik manajemen 

adalah dalam alquran terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Hal 

tersebut dapat dilihat pada (QS. Ali Imran 7). 

 

تٞۖۡ   َ بِ وَآُخَرُ مُتشَ َ بَِِ لكِۡتَ  
 
تٌ هُنذ آُمه آ  َ حۡكََۡ تٞ مه بَ مِنۡهُ ءَايَ   لۡكِتَ  

 
يَٰٓ آَززَلَ علَيَۡكَ آ ِ لَّذ

 
هُوَ آ

 ِ ِِ َٰٓءَ تأَأوِۡي بتِۡياَ
 
لفِۡتۡنةَِ وَآ

 
َٰٓءَ آ بتِۡياَ

 
مۡ زَيغۡٞ فيَتَذبِعُونَ مَا تشَ َ بَهَ مِنهُۡ آ ينَ فِِ قلُوُبِِِ ِ لَّذ

 
ا آ َ فأَمَذ عۡلَُۡ ذۖۡ وَمَا ي

ۗ وَمَا يذَذ  ناَ ِّ نۡ عِندِ رَب  مِّ
ٞ
لعِۡلِۡۡ يقَُولوُنَ ءَامَنذا بِهِذ كَُّّ

 
سُِِونَ فِِ آ لرذ 

 
ۗ وَآ ُ للّذ

 
لَذ آ
ِ
ۥَٰٓ ا ُ َِ َٰٓ تأَأوِۡي لَذ

ِ
كذرُ ا

بِ  لَۡلبَۡ  
 
  ٢آُوْلوُاْ آ

Terjemahnya: 

7. Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di 

antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-

pokok isi Al qur´an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. 

Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada 

kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang 

mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk 

mencari-cari ta´wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui 

ta´wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam 

ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang 

mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-

orang yang berakal. (QS. Ali Imran 7). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

manajemen adalah bahwa alquran itu terdapat ayat-ayat muh-

kamat dan ayat-ayat mutasyabihat. 

Ayat lain menjelaskan bahwa karakteristik manajemen 

berupa diturunkannya al-Kitab (Taurat) kepada Musa sebagai 
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penyempurna nikmat Allah. Hal ini dapat dilihat pada (QS. Al-al-

An’am 154). 

 

يَٰٓ آَحۡسَنَ وَتفَۡصِيلاّٗ  ِ لَّذ
 
ا علََى آ بَ تمََاما  لۡكِتَ  

 
ى وَرَحَۡۡةّٗ ثُُذ ءَاتيَۡناَ مُوسََ آ ءٖ وَهُدّٗ ِّكُِّ شََۡ  ل

مۡ يؤُۡمِنوُنَ  ِ َٰٓءِ رَبِِّ ذعَلذهُم بِلِقاَ   ٤١١ل

Terjemahnya: 

154. Kemudian Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada 

Musa untuk menyempurnakan (nikmat Kami) kepada orang 

yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala se-

suatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka ber-

iman (bahwa) mereka akan menemui Tuhan mereka. (QS. 

Al-al-An’am 154). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

manajemen adalah terkait diturunkannya al-Kitab (TauratI kepada 

Nabi Musa sebagai penyempurna nikmat Allah kepada hamba-

Nya dan sebagai penjelas. 

Ayat lain menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

manajemen adalah perlunya teliti dalam menerima berita, hal ini 

dapat dilihat pada (QS. Al-Hujurat 6). 

 

لََٖ فتَصُۡ   َ هَ ا بَِِ َٰٓءَكُُۡ فاَسِقُُۢ بِنبَاَ ٖ فتَبََيذنوُ اْ آَن تصُِيبُواْ قوَۡمَُۢ ن جَا ِ
ينَ ءَامَنوُ اْ ا ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه بِحُواْ علََىى يَ  

دِمِيَن    ٩مَا فعََلۡتُُۡ نَ  

Terjemahnya: 

6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar 

kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 

tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat 6). 

 

لمُۡؤۡمِنِ  
 
كۡرَىى تنَفَعُ آ لَِّّ

 
نذ آ
ِ
رۡ فاَ   ١١يَن وَذَكِّ
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Terjemahnya: 

55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. 

(QS. Adz-Dzariyat 55). 

 

ۖۡ وَكََنوُاْ بِ  واْ ا غَبَُُ ةّٗ يَُّۡدُونَ بِأمَۡرِنَا لمَذ تِناَ يوُقِنوُنَ  َوَجَعَلۡناَ مِنۡهمُۡ آَئِمذ   ٢١ايَ  

Terjemahnya: 

24. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka 

sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. (QS. As-

Sajdah 24) 

 

F. Ayat-Ayat Tugas Manajer 

Adapun ayat yang terkait dengan tugas manajer (melak-

sanakan amanat, menjelaskan program kerja) adalah QS. Al-

Mu’minun 8, QS. Al-Ahzab 72, QS. An-Nahl 43-44. Sedangkan 

kaitannya dengan tugas manajer (memberikan penghargaan, 

peringatan, menghargai pendapat orang lain) adalah QS. Yunus 57, 

QS. An-Najm 29-41, QS. Al-Hujurat 11: 

 

عُونَ  مۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَ  تِِِ نَ    َ ينَ هُمۡ لَِمَ
ِ لَّذ
 
  ٨وَآ

Terjemahnya: 

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mu’minun 8). 

 

مِلۡنَهاَ وَآَشۡفَقۡنَ مِنۡهاَ  لجِۡبَالِ فأَبَيَۡنَ آَن يَُۡ
 
لَۡرۡضِ وَآ

 
تِ وَآ وَ   َ مَ لسذ

 
لَۡمَانةََ علََى آ

 
ناذ عَرَعۡناَ آ

ِ
ا

ا جَُُولَّٗ  ذهُۥ كََنَ ظَلوُمّٗ ن
ِ
نُۖۡ ا  َ نسَ

ِ
لَۡ
 
  ٢٢وَحََۡلهَاَ آ

Terjemahnya: 

72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan meng-

khianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesung-
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guhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS. Al-

Ahzab 72). 

 

مۡۖۡ فسَۡ  ِ ًۡ َ ل
ِ
هوحَِِٰٓ ا لَذ رجَِالَّٗ ن

ِ
َٰٓ آَرۡسَلنۡاَ مِن قبَۡلَِۡ ا ن كُنتُُۡ لََ تعَۡلمَُونَ  َوَمَا

ِ
كۡرِ ا لَِّّ

 
 ١١لوُ اْ آَهۡلَ آ

مۡ وَلعََلذهُمۡ يتََ  ِ ًۡ َ ل
ِ
َ شلِنذاسِ مَا ززُّلَِ ا كۡرَ لِتُبَيّنِ لَِّّ

 
ليَۡكَ آ

ِ
َٰٓ ا برُِۗ وَآَززَلنۡاَ لزه

 
تِ وَآ نَ   لبَۡيِّ

 
  ١١فَكذرُونَ بِأ

Terjemahnya: 

43. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang 

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui 

44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl 43-44). 

 

ِّكُُۡ وَشِ  ب ن رذ  مِّ
ٞ
وۡعِظَة َٰٓءَتكُُۡ مذ لنذاسُ قدَۡ جَا

 
اَ آ َٰٓأيَُّه  يَ  

ٞ
ى وَرَحَۡۡة دُورِ وَهُدّٗ لصه

 
َٰٓءٞ لمَِّا فِِ آ فَا

ِّلۡمُؤۡمِنِيَن    ١٢ش

Terjemahnya: 

57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman. (Qs. Yunus 57). 

 

نيَۡا  لده
 
ةَ آ لحَۡيَوى

 
لَذ آ
ِ
ى عَن ذِكۡرِنَا وَلمَۡ يرُدِۡ ا ن توََلذ لعِۡلُِۡۡۚ  ٢٦فأَعَۡرضِۡ عَن مذ

 
نَ آ لَِِ مَبۡليَُهُم مِّ ذَ 

هۡتَدَىى 
 
ذ وَهُوَ آَعلَُۡۡ بِمَنِ آ ِ ِِ ذكَ هُوَ آَعۡلَُۡ بِمَن عَلذ عَن سَبِي نذ رَب

ِ
ِ مَا فِِ  ١٠ا وَلِلّذ

نوُاْ  ينَ آَحۡس َ ِ لَّذ
 
زيَِ آ وُاْ بِمَا عََِلوُاْ وَيََۡ ََٰٓ  َ ينَ آَسَ ِ لَّذ

 
لَۡرۡضِ لِيَجۡزيَِ آ

 
تِ وَمَا فِِ آ وَ   َ مَ لسذ

 
آ

نََ  لحُۡس ۡ
 
لمَۡ  ١٤بِأ

 
سِعُ آ ذكَ وَ  نذ رَب ِ

شلذمَمَُۚ ا
 
لَذ آ
ِ
حِشَ ا لفَۡوَ 

 
ثُِۡ وَآ

ِ
لَۡ
 
َٰٓئَِِ آ تنَِبُونَ كَبَ   ينَ يََۡ ِ لَّذ

 
يۡفِرَةُِۚ آ

 فلََا تزَُكهو اْ آَ 
ۡۖ تِكُُۡ  َ هَ  فِِ بطُُونِ آُمذ

ٞ
ذة ذۡ آَنتُُۡ آَجِن

ِ
لَۡرۡضِ وَا

 
نَ آ ذۡ آَنشَأكَُُ مِّ

ِ
ۖۡ هُوَ آَعۡلَُۡ بِكُُۡ ا نفُسَكُُۡ
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 َٰٓ ذقَ ى ت
 
ى  ١٢هُوَ آَعۡلَُۡ بِمَنِ آ ي توََلذ ِ لَّذ

 
َٰٓ  ١١آَفرََءَيتَۡ آ دَهُۥ آَعِن ١١وَآعَۡطَ ى قلَِيلاّٗ وَآَكۡدَىى

 َٰٓ ليۡيَۡبِ فهَوَُ يرََىى
 
فِ مُوسََى  ١١عِلُۡۡ آ َٰٓ  ١٩آَمۡ لمَۡ ينُبَذأأۡ بِمَا فِِ صُحُ ى ي وَفّذ ِ لَّذ

 
هِيَم آ برَۡ  ِ

 ١٢وَا

 مَا سَعَ ى  ١٨آَلَذ تزَِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ آُخۡرَىى 
لَذ
ِ
نِ ا  َ نسَ

ِ
ذيۡسَ لِلۡا وَآَنذ سَعۡيَهُۥ  ١٦وَآَن ل

لَۡوۡفَّى ثُُذ  ١٠سَوۡفَ يرَُىى 
 
َٰٓءَ آ لجَۡزَا

 
زَىىهُ آ   ١٤يَُۡ

Terjemahnya: 

29. Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling 

dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidup-

an duniawi 

30. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat 

dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa 

yang mendapat petunjuk 

31.  Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan 

apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada 

orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah 

mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang 

yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga) 

32. (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. 

Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia 

lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan 

kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut 

ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah 

yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa 

33. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-

Quran) 

34.  serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi 

35. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, 

sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan) 

36. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam 

lembaran-lembaran Musa 
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37. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan 

janji 

38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul 

dosa orang lain 

39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya 

40. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) 

41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 

paling sempurna. (QS. An-Najm 29-41) 

 

ينَ  ِ لَّذ
 
اَ آ َٰٓأيَُّه ن يَ   َٰٓءٞ مِّ نۡهمُۡ وَلََ نِسَا ا مِّ َٰٓ آَن يكَُونوُاْ خَيۡرّٗ ن قوَۡمٍ عَسَى ءَامَنوُاْ لََ يسَۡخَرۡ قوَۡمٞ مِّ

 
 
لِ
 
بِۖۡ بِئسَۡ آ  َ لقَۡ لَۡ

 
اْ آَنفُسَكُُۡ وَلََ تنَاَبزَُواْ بِأ ۖۡ وَلََ تلَۡمِزُو  نۡهنُذ ا مِّ َٰٓ آَن يكَُنذ خَيۡرّٗ َٰٓءٍ عَسَى ِّسَا سُۡ ن

 
ِ
لَۡ
 
لفُۡسُوقُ بعَۡدَ آ

 
لِمُونَ آ  َ لظذ

 
َٰٓئِكَ هُمُ آ  َ َ ذمۡ يتَبُۡ فأَوُْل نُِۚ وَمَن ل  َ َ ينَ ءَامَنوُاْ  ٤٤يمَ ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه يَ  

اُۚ  ذعۡضُكُُ بعَۡضا  سُواْ وَلََ ييَۡتَب ب ۖۡ وَ لََ تََسذ
ثُۡٞ
ِ
نِّ ا لظذ

 
نذ بعَۡضَ آ

ِ
نِّ ا لظذ

 
نَ آ ا مِّ جۡتنَِبُواْ كَثِيرّٗ

 
آ

به آحََدُكُُۡ آَن يأَأكََُّۡ  حِيٞم آَيُُِ ابٞ رذ َ توَذ للّذ
 
نذ آ
ِ
ُۚ ا َ للّذ
 
ذقُواْ آ ت

 
 ٤٢لحَۡمَ آَخِيهِ مَيۡتّٗا فكََرهِۡتُمُوهُُۚ وَآ

Terjemahnya: 

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 

laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula se-

kumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan 

adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 

yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim 

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 

dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 

diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 

sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat 11-

12). 

 

G. Ayat-Ayat Etika Manajer 

Adapun ayat yang terkait dengan etika manajer (tidak 

membanggakan diri, bijaksana, saling menghormati) dapat dilihat 

pada QS. Al-Qasas 76-77, QS. Al-Baqarah 269 dan QS. Al-Hujurat 

11-12 yaitu: 

 

هُۥ لتََنوَُٰٓ  نذ مَفَاتََِ
ِ
َٰٓ ا لۡكُنوُزِ مَا

 
هُ مِنَ آ مۡۖۡ وَءَاتيَۡنَ   ِ ًۡ َ رُونَ كََنَ مِن قوَۡمِ مُوسََى فبَيََ ى علَ  َ نذ قَ

ِ
آُ ۞ا

لفَۡرحِِ 
 
به آ َ لََ يُُِ للّذ

 
نذ آ
ِ
ۥ قوَۡمُهُۥ لََ تفَۡرَحۡۖۡ ا ذۡ قاَلَ لَهُ

ِ
ةِ ا لقُۡوذ

 
لعُۡصۡبَةِ آُوْلِِ آ

 
َٰٓ  ٢٩يَن بِأ بتۡغَِ فِيماَ

 
وَآ

ليَۡكَۖۡ 
ِ
ُ ا للّذ
 
َٰٓ آَحۡسَنَ آ ۖۡ وَآَحۡسِن كََمَ نيَۡا لده

 
َٰٓخِرَةَۖۡ وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ آ لۡأ

 
ارَ آ لدذ

 
ُ آ للّذ

 
ءَاتىَىكَ آ

لمُۡفۡسِدِينَ 
 
به آ َ لََ يُُِ للّذ

 
نذ آ
ِ
لَۡرۡضِۖۡ ا

 
لفَۡسَادَ فِِ آ

 
  ٢٢وَلََ تبَۡغِ آ

Terjemahnya: 

76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia 

berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganu-

gerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kunci-

nya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-

kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Jangan-

lah kamu terlalu bangga; sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang terlalu membanggakan diri" 

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada-

mu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu me-

lupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 

baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas 76-77). 
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َٰٓ آُوْلوُاْ  لَذ
ِ
كذرُ ا اۗ وَمَا يذَذ ا كَثِيرّٗ لحِۡكۡۡةََ فقََدۡ آُوتَِِ خَيۡرّٗ

 
َٰٓءُُۚ وَمَن يؤُۡتَ آ لحِۡكۡۡةََ مَن يشََا

 
 يؤُۡتِِ آ

بِ  لبَۡ   لَۡ
 
  ٢٩٦آ

Terjemahnya: 

269. Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam 

tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang di-

kehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, 

ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan 

hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 

pelajaran (dari firman Allah). (Qs. Al-Baqarah 269). 

 

 َ َٰٓأيَُّه ن يَ   َٰٓءٞ مِّ نۡهمُۡ وَلََ نِسَا ا مِّ َٰٓ آَن يكَُونوُاْ خَيۡرّٗ ن قوَۡمٍ عَسَى ينَ ءَامَنوُاْ لََ يسَۡخَرۡ قوَۡمٞ مِّ ِ لَّذ
 
ا آ

 
 
لِ
 
بِۖۡ بِئسَۡ آ  َ لقَۡ لَۡ

 
اْ آَنفُسَكُُۡ وَلََ تنَاَبزَُواْ بِأ ۖۡ وَلََ تلَۡمِزُو  نۡهنُذ ا مِّ َٰٓ آَن يكَُنذ خَيۡرّٗ َٰٓءٍ عَسَى ِّسَا سُۡ ن

لفُۡسُ 
 
لِمُونَ آ  َ لظذ

 
َٰٓئِكَ هُمُ آ  َ َ ذمۡ يتَبُۡ فأَوُْل نُِۚ وَمَن ل  َ َ يمَ

ِ
لَۡ
 
ينَ ءَامَنوُاْ  ٤٤وقُ بعَۡدَ آ ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه يَ  

اُۚ  ذعۡضُكُُ بعَۡضا  سُواْ وَلََ ييَۡتَب ب ۖۡ وَ لََ تََسذ
ثُۡٞ
ِ
نِّ ا لظذ

 
نذ بعَۡضَ آ

ِ
نِّ ا لظذ

 
نَ آ ا مِّ جۡتنَِبُواْ كَثِيرّٗ

 
آ

به آحََدُكُُۡ  حِيٞم  آَيُُِ ابٞ رذ َ توَذ للّذ
 
نذ آ
ِ
ُۚ ا َ للّذ
 
ذقُواْ آ ت

 
  ٤٢آَن يأَأكََُّۡ لحَۡمَ آَخِيهِ مَيۡتّٗا فكََرهِۡتُمُوهُُۚ وَآ

Terjemahnya: 

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 

laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula se-

kumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 

jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 

gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan 

adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 

yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang 

zalim 

12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-

sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 

dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang 
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diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 

sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat 11-

12). 
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A. Proses Dalam Manajemen Dakwah 

Suatu data apabila tidak diinformasikan, maka ia hanya 

merupakan ide yang terpendam dan tidak akan diketahui dan di-

kenal oleh orang lain. Untuk itu agar suatu ide atau data yang telah 

diproses secara saksama membutuhkan penginformasian yang 

tepat pula. Demikian pula halnya dengan Islam, karena Islam 

adalah agama dakwah yang dituntut adanya informasi dalam 

menyebarkannya dan memperkenalkan kepada seluruh umat 

manusia. 

Dalam memperkenalkan sesuatu kepada umat manusia 

dibutuhkan suatu proses rencana yang matang dengan memper-

timbangkan segala kemungkinan pelaksanaannya, baik segi 

kegagalan dan hambatannya maupun dari segi factor pendukung 

dan kelengkapannya. 

Pada nuansa kehidupan dan perkembangan dunia semakin 

menuntut perlunya proses manajemen. Untuk meraih hal itu, maka 

setiap usaha apapun tujuannya, hanya dapat berjalan secara efektif 

dan efisien, bilamana dipersiapkan dan direncanakan terlebih 

dahulu.60 

Proses adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan sejak dimulai 

hingga berakhir, karena proses menyangkut keberlangsungan dan 

kesinanbungan sesuatu pekerjaan. Proses tersebut berkaitan erat 

dengan keterbatasan manusia yang tidak sempurna. Oleh karena 

itu, proses dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan kegiatan 

yang meliputi: penetapan waktu, penetapan sasaran, penetapan 

personal, penetapan jenis kegiatan, penetapan dana dan penetapan 

target dan evaluasi. tahapan-tahapan penetapan tersebut berakibat 

pada hasil yang diharapkan dapat dicapai semaksimal mungkin. 

Pada ilmu manajemen dakwah terlihat dengan jelas usaha-usaha 

pencapaian tujuan yang menjadi obyek kegiatannya. 

H. Fuad Rumi dan Hafid Paronda,61 mengibaratkan kese-

luruhan proses dan kegiatan manajemen adalah suatu bangunan, 

maka asas manajemen adalah pondasi bagi bangunan itu. Karena 

itu manajemen dalam Islam sebagai suatu struktur selain memiliki 
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pondasi yang kokoh, juga memiliki pilar-pilar kokoh yang tegak di 

atas pondasinya. Pilar-pilar itu adalah prinsip-prinsip manajemen. 

Hal tersebut menginspirasikan pada suatu pemikiran tentang 

perlunya proses manajemen, termasuk manajemen dakwah pada 

setiap usaha dakwah dengan langkah-langkah yang lebih akurat 

dan jitu. 

Keperluan tentang proses manajemen tersebut, seiring 

dengan semakin berkembang dan semakin majunya ilmu penge-

tahuan dan teknologi yang menuntut adanya tata aturan dan 

sistematisnya dalam proses manajemen dakwah, sebab diketahui 

dewasa ini umat manusia semakin maju, namun manusia tidak 

terlepas dari mahluk social yang memiliki tata nilai dan etik yang 

senantiasa tidak pernah terlepas dari kebutuhan dan kepentingan 

dirinya sebagai anggota masyarakat demi untuk mencapai 

kemajuan. 

Agar proses manajemen dakwah menjadi perhatian, maka 

perencanaan dan penyelenggaraan dakwah berjalan dengan baik, 

lebih terarah dan teratur rapi, maka yang perlu diperhatikan 

adalah melalui proses pemikiran yang matang mengenai hal-hal 

apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan-

nya, sehingga dapat dipertimbangkan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada skala prioritas dan 

pertimbangan masa depan serta urutan-urutan kegiatan menurut 

keperluannya dan bahkan dipertimbangkan factor pendukung dan 

penghambat, lalu penetapan standarnya sebagai alat ukur pen-

capaian tujuan. 

Zaini Muchtarom62 mengemukakan bahwa proses manaje-

men adalah pemanfaatan tenaga dan sumber daya untuk mencapai 

tujuan organisasi dakwah melalui serangkaian kegiatan. Rangkaian 

kegiatan tersebut terbagi ke dalam empat fungsi yaitu: 

1. Menentukan program pekerjaan apa saja yang akan dilak-

sanakan oleh para anggota organisasi dan bagaimana cara 

melaksanakannya serta kapan setiap pekerjaan itu harus 

diselesaikan. Kegiatan ini juga membuat perhitungan menge-
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nai dana yang digunakan untuk membiayai setiap pekerjaan 

yang akan dilakukan. 

2. Membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada 

para anggota organaisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke 

dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai 

pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksana-

kan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk mengatur 

urutan jalannya arus perkerjaan perlu dibuat ketentuan 

mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit. 

3. Setelah perencanaan disusun dan pekerjaan telah terbagi, 

maka selanjutnya adalah manajer menggerakkan orang-orang 

untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berda-

sarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. 

Untuk menggerakkan orang-orang tersebut perlu tindakan 

komunikasi, memberikan motivasi, memberikan perintah, 

memimpin pertemuan dan memberikan laporan. 

4. Selama organisasi bergerak menurut perintah dan petunjuk 

yang telah diberikan, maka selama itu pula manajer melak-

sanakan pengendalian dan pengawasan agar aktifitas organi-

sasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 

Dengan demikian konsepsi tentang proses manajemen 

dakwah merupakan hal yang sudah menjadi keharusan dalam 

pelaksanaan dakwah dewasa ini. 

Dalam kerangka proses manajemen dakwah, terdapat 

beberapa kegiatan yang memerlukan perhatian yaitu:  

 

1. Observasi lapangan. 

Perbaikan-perbaikan dari penyimpangan yang terjadi ter-

sebut perlu ditindak lanjuti secara cepat dan tepat. Untuk itu perlu 

pula telaah secara dini sejauh mana pencapaian sasaran tercapai 

setelah adanya tindak lanjut terasebut, sehingga dikenal factor-

faktor penghambat dan factor penunjang pencapaian tujuan, baik 

secara internal maupun secara eksternal. Di samping itu perlu pula 
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dikenali masalah-masalah pokok yang belum terselesaikan serta 

kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan 

rencana yang lalu. 

Perbaikan dan pembetulan hanya dapat dijalankan secara 

tepat, bila mana pimpinan dengan pasti mengetahui penyebab 

terjadinya penyimpangan.63 

Adanya observasi atau studi lapangan memang terasa sangat 

penting, sebab selain sebagai landasan pokok utama untuk meren-

cana, juga sebagai cermin masa datang yang dijadikan sebagai 

gambaran keadaan yang mungkin dihadapi, sehingga nantinya 

akan lebih mudah mengatasi sebab telah dirumuskan terlebih 

dahulu factor-faktor penghambat dan cara mengatasinya. 

 

2. Membuat Perkiraan-perkiraan. 

Langkah kedua adalah membuat perkiraan-perkiraan 

dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi di masa datang berdasarkan kecenderungan-kecenderungan 

masa lalu, dengan bertolak pada asumsi sebagai berikut: 

a. Kecenderungan masa lalu diproyeksikan pada masa yang 

akan datang. 

b. Peristiwa yang berulang-ulang pada waktu yang akan datang. 

c. Menghubung-hubungkan antara satu peristiwa atau keadaan 

yang satu dengan yang lain. 

d. Bila factor-faktor tersebut stabil, maka keadaan yang di-

perkirakan/diharapkan tidak akan mengandung suatu per-

ubahan.  

 

Bertolak dari asumsi di atas, maka diperlukan pendekatan 

sebagai berikut ; 

a. Pendekatan ekstrapolasi ; yaitu perluasan data di luar data yang 

tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang 

tersedia.64 Pendekatan ekstrapolasi adalah pendekatan dengan 

cara mengamati keadaan yang pernah terjadi, sambil 

menelusuri kecenderungan, kemudian ditarik proyeksi. 
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b. Pendekatan normative; yaitu pendekatan yang berpegang 

teguh pada norma atau kaidah yang berlaku.65 Pendekatan 

normative adalah pendekatan yang memandang pertim-

bangan keadaan yang normal pada masa akan datang. 

c. Pendekatan campuran antara ekstrapolasi dengan normative. 

Untuk menyelenggarakan dakwah dimasa datang, maka 

pimpinan dakwah hendaknya melaksanakan fungsi peren-

canaan dakwah dengan jalan forecasting. 

 

Oleh karena itu, ramalan tentang keadaan-keadaan atau ke-

bijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dilaksanakan untuk waktu 

yang akan datang, hingga dengan mudah dikatakan bahwa ramal-

an tentang keadaan tersebut memberikan gambaran tentang keada-

an yang diramalkan atau diharapkan akan terjadi pada waktu yang 

akan datang.66 

Dengan demikian, semakin terasa penting membuat per-

kiraan-perkiraan masa datang sebagai salah satu proses rencana 

dakwah. 

 

3. Menetapkan sasaran/tujuan 

Dalam menyusun suatu rencana, baik skala kecil maupun 

skala besar, maka yang terpenting ditetapkan adalah sasaran dan 

tujuan suatu rencana, sebab tanpa penetapan sasaran dan tujuan 

terlebih dahulu, maka rencana itu tumpul dan akan terobang 

ambing tak menentu arah. 

Sasaran dan tujuan dari suatu kegiatan sangat penting 

dirumuskan terlebih dahulu, karena ia merupakan langkah-

langkah berpijak dan bekerja, kepadanya dikonsentrasikan seluruh 

kegiatan dan perjalanan usaha ditujukan. 

Harold Koonzt mengemukakan bahwa penetapan tujuan 

pada awal usaha sangat penting karena tujuan tersebut mem-

berikan petunjuk atau kunci apa yang selanjutnya harus dilakukan, 

apa yang harus diutamakan dan apa yang harus dilaksanakan atau 
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dicapai oleh kebijaksanaan, prosedur, anggaran belanja, serta 

program yang hendak dibuat.67 

Agar tujuan tersebut dapat dipahami oleh seluruh anggota, 

maka harus dirumuskan terlebih dahulu baik oleh sebagian orang 

ataupun seluruh anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Dengan demikian, seluruh anggota dapat memahami tujuannya 

sehingga sekaligus dapat bertanggung jawab atas tercapainya 

sasaran dan tujuan tersebut. 

Kaitannya dengan konsep perencanaan dakwah, maka pene-

tapan sasaran dan tujuan menjadi penting dan mutlak ditetapkan 

terlebih dahulu sebagai acuan dalam berfikir, bekerja dan ber-

tindak, agar dapat mencapai sasaran dakwah yang pada akhirnya 

dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh perencana dakwah. 

 

4. Merumuskan berbagai alternative. 

Setelah dirumuskan sasaran dan tujuan, baik yang umum 

maupun yang bersifat khusus, maka langkah selanjutnya adalah 

merumuskan berbagai alternative. Alternatif kemungkinan masa-

lah-masalah atau kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan, 

dirumuskan sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan mana yang tepat untuk dilaksanakan dengan tetap 

merujuk pada kemampuan biaya, waktu, tenaga, tempat dan 

bahkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

Rumusan alternative ini didasarkan atas hasil perkiraan 

keadaan dan masalah yang dihadapi dalam waktu mendatang 

serta masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini, dikaitkan 

dengan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Untuk maksud tersebut, diperlukan pemecahan dengan 

merumuskan alternative-altenatif tentang sasaran pokok dan 

sasaran rincian, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, serta 

biaya dan manfaatnya, serta strategi dan kebijaksanaan yang 

ditempuh berkaitan dengan tujuan, sasaran dan kegiatan-kegiatan 

yang harus dilaksanakan. 
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Alternatif tersebut disusun sebanyak mungkin, lalu diban-

dingkan antara alternatif yang satu dengan alternative lainnya dan 

bahkan kemungkinan kombinasi, kemudian setelah dipilih alter-

natif yang dianggap terbaik lalu diseleksi lagi untuk sampai pada 

penetapan alternative terbaik dan cocok untuk dijadikan sebagai 

suatu jenis kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan. 

 

5. Memilih dan menetapkan alternative 

Setelah dirumuskan beberapa alternative pada langkah ke 

empat, maka langkah ke lima ini adalah memilih dan menetapkan 

alternative. 

Pada pemilihan alternative ini, tentunya dari beberapa alter-

native dianalisa dan dipertimbangkan dari berbagai segi, termasuk 

pertimbangan pada proses percepatan pencapaian sasaran dan 

tujuannya. 

Untuk memilih alternative yang terbaik, maka harus 

didasarkan pada: 

a. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

b. Skala prioritas (dilihat dari segi manfaat ganda). 

c. Membandingkan antara biaya dan manfaatnya. 

d. Kemampuan tersedianya sumber dana. 

 

Dengan memperhitungkan dasar pemilihan alternative 

tersebut, maka kemungkinan salah pilih dari satu kegiatan akan 

memperkecil kegagalan dan hambatan pelaksanaannya. 

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam menetap-

kan pilihan pada suatu kegiatan adalah pertimbangan dari segi 

budget yaitu suatu perkiraan dan yang harus dikeluarkan di satu 

pihak, dan pendapatan yang diharapkan diperoleh pada masa 

datang dipihak lain. Budget itu dinyatakan dalam waktu, uang dan 

materil dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna mencapai 

hasil yang diharapkan.68 
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Untuk menentukan penataan alternative yang paling meng-

untungkan, maka ada beberapa factor yang perlu diperhatikan 

yaitu : 

a. Faktor pembatas. 

b. Faktor hambatan. 

c. Faktor pengaruh terhadap kelompok dan terhadap kesatuan 

atau unit lain. 

d. Faktor pengaruh terhadap masyarakat lingkungan. 

e. Faktor resiko yang mungkin terjadi. 

 

Keseluruhan factor tersebut sangat penting diperhatikan 

dalam menetapkan alternatif, guna membantu dalam memilih dan 

menetapkan pilihan dan dapat membantu dalam mempermudah 

pelaksanaannya. 

Agar lebih mudah dalam memilih alternative, maka ada tiga 

criteria yang perlu mendapat perhatian yaitu :  

a. Alternatif biaya. 

Jika alternative untuk mencapai tujuan mempunyai 

tingkat manfaat yang sama, maka yang harus dipilih ialah 

alternative yang mempunyai biaya rendah. 

b. Alternatif dengan manfaat yang maksimum. 

Jika manfaat merupakan factor yang menentukan, maka 

alternative yang dipilih adalah alternative yang mempunyai 

manfaat atau hasil guna terbesar diukur dari satu tingkatan 

biaya tertentu. 

c. Alternatif biaya dan manfaat yang tidak seimbang. 

Jika alternative biaya dan manfaat lebih tinggi dianggap 

mempunyai keuntungan lebih besar, maka analisa harus lebih 

diperluas sampai mampu mengungkapkan beberapa keun-

tungan yang memadai untuk sejumlah kenaikan biaya 

alternative tersebut. 
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Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menetapkan 

pilihan alternative, sehingga akan lebih mudah menetapkan ren-

cana kerja ke depan. 

 

6. Menetapkan rencana 

Menetapkan rencana merupakan langkah terakhir dalam 

proses manajemen dakwah terutama dalam menyusun suatu 

rencana, hal ini dilakukan setelah memilih alternative terbaik atau 

melalui modifikasi alternative yang dianggap paling efisien. 

Kandungan isi dari suatu perencanaan ditemukan minimal 

empat hal yang harus diperhatikan yaitu : 

a. Tujuan harus jelas, singkat dan tepat. 

b. Sasaran harus jelas disertai ukuran-ukuran kualitatif dan 

kuantitatif. 

c. Arah kebijaksanaan dan strategi pokok, harus jelas dalam 

mengantar pada pencapaian tujuan.69 

d. Kegiatan harus mengandung unsur-unsur : 

 Apa yang hendak dilakukan. 

 Apa tujuan kegiatan tersebut. 

 Kapan/berapa lama kegiatan tersebut. 

 Dimana dilaksanakan. 

 Bagaimana cara pelaksanaannya. 

 Siapa yang akan melaksanakan. 

 Berapa besar sumber daya yang dimanfaatkan.70 

 

Dengan selesainya langkah ke enam dari proses manajemen 

dakwah tersebut, maka tindakan seorang pimpinan dakwah yang 

bertindak sebagai pelaksana rencana dakwah benar-benar dapat 

mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

Oleh karena itu, langkah-langkah penyusunan dan proses 

manajemen dakwah tersebut merupakan konsep dalam penetapan 

kegiatan, maka ada baiknya diaktualisasikan dan dijadikan pedo-

man dasar yang perlu diperhatikan oleh setiap pimpinan dakwah, 
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termasuk perencana-perencana dakwah, baik di tingkat paling 

bawah, terlebih-lebih yang ada di tingkat yang lebih tinggi.  

 

B. Penerapan Manajemen Dakwah 

1. Perencanaan Dakwah 

Perencanaan dapat berarti menentukan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang 

harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.71 

H. Fuad Rumi dan Hafid Paronda mengemukakan tiga 

langkah perencanaan dalam manajemen Islam yaitu : 

Langkah pertama dalam perencanan adalah merumuskan 

secara jelas apa yang akan dilaksanakan. Pertanyaan lanjutan dari 

apa adalah bagaimana. Namun dalam konteks manajemen dalam 

Islam, pertanyaan yang perlu mendahului pertanyaan bagaimana 

adalah mengapa hal itu akan dilakukan. Pertanyaan ini penting 

dikedepankan sebab sebelum lebih jauh merumuskan langkah-

langkah teknis pelaksanaan, terlebih dahulu mempunyai pertim-

bangan argumentative tentang benar dan betulnya hal itu dilakukan. 

Pertimbangan argumentative adalah pertimbangan normative yang 

harus secara jelas menunjukkan bahwa hal itu memang benar 

boleh dilaksanakan. Pertimbangan argumentative lainnya adalah 

pertimbangan strategis yang juga harus secara jelas mendasari 

tentang betulnya pilihan terhadap apa yang akan dilakukan. 

Dengan demikian dua sisi jawaban terhadap pertanyaan mengapa, 

dalam konteks perencanaan, akan memberikan rumusan 

konseprual tentang benarnya apa yang akan dilakukan dan secara 

strategis betulnya apa yang akan dilakukan itu sebagai suatu 

langkah yang secara teknis dapat direncanakan.  

Langkah kedua setelah rumusan perencanaan telah menunjuk 

secara jelas apa yang akan dilakukan, pertanyaan selanjutnya 

bagaimana hal itu bisa dilakukan. Jawaban terhadap pertanyaan 

inilah yang harus dirumuskan dengan jelas dan terinci tentang 

langkah-langkah tehnis yang dapat ditempuh untuk mewujudkan 

apa yang akan dilaksanakan. 
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Langkah ketiga adalah perumusan secara rinci dan teknis 

langkah-langkah yang benar dan tepat (dalam hal cara, tempat dan 

waktu) untuk melaksanakan sesuatu yang direncanakan. Pertanya-

an perencanaan yang paling esensial adalah siapa yang akan mela-

kukan apa yang telah dirumuskan secara argumemntatif dan 

rinci.72 

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusip, perlu 

dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu ; 

a. Self-audit (menentukan keadaan organisasi sekarang). 

b. Survey terhadap lingkungan 

c. Menentukan tujuan (objektives) 

d. Forecast ing (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang) 

e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan 

f. Evaluate (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan 

g. Ubah dan sesuaikan “revise and adjust” rencana-rencana 

sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-

keadaan yang berubah-ubah. 

h. Communicate, berhubungan terus selama proses perencanaan.73 

  

Rincian kegiatan perencanaan tersebut menggambarkan 

adanya persiapan dan antisipasi ke depan yang berkaitan dengan 

kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka proses perencanaan 

dakwah meliputi langkah-langkah sebagai berikut ; 

a. Forecasting 

Forecasting adalah usaha untuk meramalkan kondisi-kondisi 

yang mungkin terjadi di masa datang.74 Perencanaan dakwah di 

masa datang memerlukan perkiraan dan perhitungan yang cermat 

sebab masa datang adalah suatu prakondisi yang belum dikenal 

dan penuh ketidakpastian yang selalu berubah-ubah. 

Dalam memikirkan perencanaan dakwah masa datang, 

jangan hanya hendaknya mengisi daftar keinginan belaka. 

Di dalam Alquran telah diterangkan perlunya forecasting, 

sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hasyr (59) : 18 ;  
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 َ للّذ
 
نذ آ
ِ
ُۚ ا َ للّذ
 
ذقوُاْ آ ت

 
مَتۡ ليِدَٖۖۡ وَآ ا قدَذ َ وَلتۡنَظُرۡ نفَۡسٞ مذ للّذ

 
ذقوُاْ آ ت

 
ينَ ءَامَنوُاْ آ ِ لَّذ

 
اَ آ َٰٓأيَُّه  خَبِيُرُۢ بِمَا يَ  

  ٤٨تعَۡمَلوُنَ 

Terjemahnya : 

 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diper-

buatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

   

b. Objectives 

Objectives diartikan sebagai tujuan. Sedangkan yang dimak-

sud dengan tujuan adalah nilai-nilai yang akan dicapai atau 

diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai 

nilai-nilai itu dia bersedia memberikan pengorbanan atau usaha 

yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau.75 

Penyelenggaraan dakwah dalam rangka pencapaian tujuan, 

dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan 

dalam periode tertentu. 

Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua sesudah 

forecasting. Hal ini menjadi penting, sebab gerak langkah suatu 

kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia 

merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi 

acuan pada setiap pelaksanaan dakwah. 

Tujuan tersebut harus diarahkan pada sasaran dakwah yang 

telah dirumuskan secara pasti dan menjadi arah bagi segenap 

tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk target atau sasaran kongkrit yang diharapkan dapat 

dicapai. Tujuan tersebut memerlukan tindakan kolektif dalam 

bentuk kerjasama dan sedapat mungkin dirumuskan secara ter-

tulis, kuantitatif, kongkrit dan dapat diukur serta dapat dicapai 

dalam waktu tertentu. Pengujian terhadap tujuan itu dapat 

dilakukan dengan menjawab pertanyaan : 
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1. Apakah tujuan itu dinyatakan secara eksak mengenai hasil 

yang diharapkan ?  

2. Apakah rumusan tujuan menyebutkan kapan hasil itu akan 

dicapai ?  

3. Apakah hasil itu dapat diukur ? apabila pertanyaan itu tidak 

terjawab, maka tidak memenuhi syarat dan berakibat 

mempersulit perencanaan.76  

 

c. Mencari berbagai tindakan dakwah  

Tindakan dakwah harus relevan dengan sasaran dan tujuan 

dakwah, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rang-

kaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang 

bijaksana. 

Tindakan dakwah harus singkron dengan masyarakat Islam, 

sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketidaksing-

kronan dalam menentukan isi dakwah dapat menimbulkan dam-

pak negatif terhadap pribadi muslim.77 

Oleh karena itu, jika sudah ditemukan berbagai alternatif 

tindakan, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemung-

kinan yang dapat ditempuh, dalam arti bahwa perencana harus 

memberikan penilaian terhadap kemungkinan tersebut. 

Pada tiap-tiap kemungkinan tersebut, harus diperhitungkan 

untung ruginya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan. 

 

d. Prosedur kegiatan 

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas 

yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi 

selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijak-

an.78 

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran 

mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, 

atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melak-

sanakan suatu pekerjaan. 
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e. Penjadualan (Schedul) 

Schedul merupakan pembagian program (alternatif pilihan) 

menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu 

kegiatan harus diselesaikan. 

Penentuan waktu ini mempunyai arti penting79 bagi proses 

dakwah. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi.80 

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah 

ditentukan harus dapat ditepati, sebab menurut Drucker semakin 

banyak menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan meru-

pakan pekerjaan profesional.81 

 

f. Penentuan lokasi 

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas 

tindakan dakwah. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi 

fungsionalnya dari segi untung ruginya, sebab lokasi sangat terkait 

dengan pembiayaan.  

Dengan demikian, biaya merupakan kelengkapan kegiatan 

yang sangat diperlukan dalam rencana dakwah. 

Memperhatikan langkah-langkah perencanaan dakwah di 

atas, akan mempermudah dan memperlancar pencapain tujuan 

dakwah. 

  

2. Pengorganisasian Dakwah 

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiat-

an-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada 

setiap kelompok dari seorang manejer. Pengorganisasian dilakukan 

untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang 

diperlukan, termasuk manusia.82 

Alex Gumur merumuskan organizing ke dalam pengelom-

pokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu 

kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju 

tercapainya tujuan yang ditetapkan.83 
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Sedangkan Henry Fayol menyebutkan sebagai to organize a 

bussiness is to provide it with everything useful to its fungsioning, raw 

materials, tools, capital, personal.84 

Fayol melihat bahwa organisasi merupakan wadah 

pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti 

bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan 

modal dan personil (karyawan). 

Baik Alex maupun Fayol sama-sama melihat bahwa 

organizing merupakan pengelompokan orang-orang dan alat-alat 

ke dalam satu kesatuan kerja guna mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun mengenai wujud dari pelaksanaan organizing adalah 

tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan 

terciptanya mekanisasi yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil 

dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Proses organzing ini tergambar di dalam QS. Ali Imran (3) : 

103 ; 

َٰٓءّٗ   ذۡ كُنتُُۡ آَعۡدَا
ِ
ِ علَيَۡكُُۡ ا للّذ

 
ذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ آ

 
قوُاُْۚ وَآ ا وَلََ تفََرذ يعّٗ ِ جَمِ للّذ

 
عۡتصَِمُواْ بَِِبۡلِ آ

 
ذفَ  وَآ فأَلَ

لَِِ بيَۡنَ قلُوُبِ  نۡهاَۗ كَذَ  لنذارِ فأَنَقَذَكُُ مِّ
 
نَ آ ناّٗ وَكُنتُُۡ علََىى شَفَا حُفۡرَةٖ مِّ خۡوَ  ِ

كُُۡ فأَغَۡبَحۡتُُ بِنِعۡمَتِهِذَٰٓ ا

تِهِذ لعََلذكُُۡ تََۡتدَُونَ  ُ لكَُُۡ ءَايَ   للّذ
 
ُ آ   ٤٠١يبَُيّنِ

Terjemahnya 

103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, 

lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang 

yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk.  
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Berdasarkan dari uraian di atas, maka terlihat adanya tiga 

unsur organizing yaitu ; 

a. Pengenalan dan Pengelompokan kerja 

b. Penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab. 

c. Pengaturan hubungan kerja. 

  

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian 

sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

pengorganisasian dakwah sebagai rangkaian aktivitas dalam 

menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap 

kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelom-

pokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan 

menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan 

organisasi.85 

Adapun tujuan organisasi dakwah tersebut merupakan 

tujuan primer atau tujuan akhir. Sedangkan tujuan sekunder atau 

antara yaitu usaha bersama untuk menanamkan keyakinan, 

menumbuhkan sikap dan membina prilaku umat manusia baik 

perorangan maupun kelompok dengan cara lisan dan perbuatan 

menurut nilai-nilai dan ajaran Islam untuk dihayati, hal tersebut 

juga sejalan dengan peng-organisasian dakwah yaitu ;  

a. Efektifitas 

Penyelenggaran dakwah dapat dilaksanakan dengan baik dan 

secara efektif, apabila dilakukan melalui pengorganisasian. 

Dengan demikian perlu dibangun komitmen kerja yang 

efektif. 

b. Efesiensi 

Efisiensi merupakan factor terpenting dalam kegiatan dakwah, 

sebab memanfaatkn waktu, tenaga dan dana menjadi modal 

utama dalam menjalankan prinsip efesiensi berdasarkan kebu-

tuhan bukan berdasarkan keinginan. 

c. Produktifitas 

Pelaksanaan dakwah yang berdasar pada prinsip efektifitas 

dan efesiensi, maka akan membuahkan pelaksana dakwah 
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yang lebih produktif. Dalam arti bahwa meningkatkan 

efesiensi kerja sangat terkait dengan peningkatan produk-

tifitas. 

d. Rasionalisasi 

Apabila ditinjau dari segi pendekatan kesisteman, maka 

sasaran rasionalitas mencakup seluruh proses administrasi, 

manajemen dan variabel-variabel organisasional. 

e. Departementalisasi 

Departementalisasi menghendaki adanya spesialisasi. Dalam 

kegiatan dakwahpun menghendaki spesialisasi tugas, sehing-

ga pelaksanaan dakwah betul-betul merupakan suatu kerja 

profesi.86 

f. Fungsionalisasi 

Fungsionalisasi dalam tugas-tugas dakwah memerlukan ada-

nya suatu satuan kerja yang secara fungsional paling bertang-

gung jawab atas terlaksananya kegiatan tertentu dan atas 

terpecahkannya masalah-masalah tertentu yang mungkin 

terjadi. 

g. Spesialisasi 

Spesialisasi menghendaki kerja secara profesional. Dengan 

adanya beberapa spesialisasi membawa dampak pada tingkat 

kualitas dan mutu kegiatan dakwah. 

h. Hirarki wewenang 

Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan 

membawa kinerja yang lebih tinggi, sebab bila terjadi ketidak 

seimbangan, akan cenderung seseorang bertindak otoriter 

yang berlebihan dan bahkan akan ragu-ragu dalam pengam-

bilan keputusan. 

i. Pembagian tugas 

Pembagian tugas kepada segenap pelaksana dakwah me-

merlukan kecermatan dan ketelitian, oleh karena itu, prinsip 

keadilan (dalam arti luas) perlu diterapkan, di samping 

prinsip fungsionalisasi. Dengan prinsip tersebut akan memicu 

kerja yang seimbang. 
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j. Dokumentasi dan Arsip tertulis 

Suatu organisasi bukanlah milik pribadi atau orang perorang, 

yang sewaktu-waktu dapat berpindah tangan. Keadaan seperti 

itu, maka dokumentasi dan arsip sangat diperlukan. 

k. Tata cara dan hubungan kerja 

Seperti layaknya setiap organisasi, maka hubungan kerja 

antara yang satu dengan yang lainnya memiliki tata aturan 

yang berlaku. 

l. Kordinasi 

Salah satu yang memicu kegagalan dalam merealisasikan 

suatu rencana dengan pengorganisasian yang rapi adalah 

kordinasi. Terjadinya berbagai ketidaklancaran suatu program 

dan terjadinya tumpang tindih kegiatan banyak disebabkan 

karena tidak berfungsinya kordinasi. 

Sistem rasionalisasi pengorganisasian dakwah dengan 

pendekatan kesisteman seperti telah diutarakan di atas, akan 

membawa pada rasionalisasi pelaksanaan dakwah memberi-

kan dampak positif dan manfaat ganda. 

  

3. Penggerakan/Pelaksanaan Dakwah  

Apabila fungsi penggerakan dilakukan perenungan lebih 

dalam, maka yang sesungguhnya menjadi intinya adalah 

kewenangan, sebagai suatu factor yang perlu dimiliki oleh pelaku 

manajemen. Kewenangan sebenarnya adalah wujud logis dari sifat 

yang sangat mendasar bagi organisasi, karena adanya hubungan 

berjenjang secara vertical dan hubungan fungsional secara 

horizontal dalam organisasi.87 

  

Hal-hal yang terkait dengan penggerakan adalah : 

a. Motivating (motivasi) 

Motivasi berarti dorongan yang timbul pada diri 

seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu; usaha-usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu ter-
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gerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatan-

nya.88 

Sedang H. Zaini Muchtarom menyebutkan bahwa 

perkataan motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin movere 

berarti bergerak atau menggerakkan. Menurut istilah mana-

jemen motivasi ialah suatu proses psikologis yang mendorong 

prilaku orang-orang agar tertuju ke arah tertentu.89 

Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas 

yang harus dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka 

penggerakan dakwah. Kepentingan motivasi dalam rangka 

penggerakan dakwah yang dilakukan oleh manajer berupa 

dorongan semangat dan membangkitkan aspirasi orang lain 

agar bekerja lebih baik dan produktif adalah agar anggota 

suatu organisasi atau pelaksana dakwah dapat mencintai 

pekerjaannya. 

Manajer yang efektif harus mampu memotivasi 

bawahan mereka untuk melaksnakan pekerjaan dengan baik. 

Motivasi ialah stimulasi dan pengarahan perilaku. Melalui 

motivasi, insentif, dan dorongan, manajer dapat memotivasi 

orang untuk bekerja lebih rajin dan lebih baik.90 

Motivasi menyangkut prilaku manusia dan merupakan 

sebuah unsur yang vital dalam manajemen. Oleh karena itu, 

dengan motivasi membuat seseorang menyelesaikan pekerjaan 

dengan semangat karena orang itu ingin melakukannya. 

Tugas manajer adalah menciptakan kondisi kerja yang akan 

membangkitkan dan memelihara keinginan yang ber-

semangat. Untuk membangkitkan semangat memerlukan 

pendekatan yang tepat, untuk dipilih oleh seorang manajer 

yaitu :  

a. Lingkungan  

b. Produktifitas  

c. Pemuasan kebutuhan.  
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Asumsinya adalah bahwa pegawai yang khas akan 

melaksanakan tugasnya dengan baik bila diberikan 

lingkungan yang menyenangkan91 

 

b. Directing (Pembimbingan) 

Salah satu tindakan actuating adalah directing yang dapat 

memberikan petunjuk ke arah pencapaian tujuan. 

Syekh Mahmud al-Hawary di dalam memberikan 

pengertian directing menyebutkan bahwa directing adalah pim-

pinan selalu memberikan jalan-jalan, petunjuk atau ilmu 

pengetahuan, serta memperingatkan terhadap anggota guna 

mencapai tujuan sebenarnya.92 

Pembimbingan yang dimaksudkan adalah pembim-

bingan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dakwah ter-

hadap pelaksanaan dakwah dengan jalan memberikan perin-

tah atau petunjuk serta usaha lain yang bersifat mem-

pengaruhi dan membimbing ke arah tindakan anggota. 

Dengan demikian, pembimbingan menjadi penting 

dengan proses actuating dalam pelaksanaan dakwah.  

c. Communicating (penyelenggaraan komunikasi) 

Komunikasi menurut colley sebagaimana dikutip oleh 

Onong Uchjana Effendi sebagai mekanisme yang menye-

babkan adanya hubungan antar manusia dan yang memper-

kembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan 

sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya 

dalam waktu.93 

Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif meru-

pakan suatu kecakapan utama yang disyaratkan bagi seorang 

manajer,94 komunikasi yang efektif dengan dukungan saluran 

yang jelas dan lancar akan dapat mendukung tercapainya 

efesiensi aktifitas fisik, efektivitas waktu dan kecepatan arus 

informasi dalam suatu organisasi.95 

Penyelenggaraan komunikasi dalam rangka actuating 

merupakan salah satu pendukung kelancaran tugas-tugas dak-
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wah. Salah satu upaya terpenting dalam dakwah adalah 

komunikasi yaitu suatu transfer (memindahkan informasi dari 

seseorang kepada orang lain) baik perorangan maupun berke-

lompok sebagai suatu proses sosial secara berhadapan lang-

sung ataupun melalui suatu media.96 Seorang pemimpin 

dakwah dapat dikenal oleh anggotanya atau masyarakat 

hanya dengan melalui komunikasi. Apabila komunikasi itu 

dilakukan secara baik dan teratur, maka dengan sendirinya 

akan semakin baik pula pekerjaan yang dilakukannya. 

  

4. Pengedalian Dan Evaluasi Dakwah 

Pengedalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, 

pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan mem-

bandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan 

usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.97 

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses 

kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagal-

an untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan 

itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda 

dengan rencana yang telah ditetapkan.98 

Aktivitas pengendalian manajer merupakan proses yang 

menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Aktivitas ini meliputi 

pemantauan kemajuan ke arah tujuan tersebut dan tindakan 

koreksi atas penyimpangan dari rencana bilamana perlu. Karena 

itu, fungsi pengendalian memberikan umpan balik yang memung-

kinkan untuk melakukan penyesuaian atas setiap penyimpangan 

dari aktifitas yang telah direncanakan. Pengendalian terdiri dari 

tahapan-tahapan yang meliputi penetapan standard kinerja yang 

jelas, pemantauan dan pencatatan kinerja actual (hasil), mem-

bandingkan hasil dengan rencana dan strandar, mengkomuni-

kasikan hasil dan penyimpangan dengan karyawan yang terlibat, 

dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan.99 

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka 

pengendalian dakwah ialah : 
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a. Menentukan standard 

Standar pengawasan terkait erat dengan perencanaan, 

sebab perencanaan itulah yang dijadikan standar bila dilihat 

dari segi pengawasan. Di dalam kegiatan pengawasan, maka 

pertama-tama harus ditentukan standar yang menjadi ukuran 

atau pola untuk pelaksanaan pekerjaan. 

Standar adalah alat-alat yang penting sekali untuk 

manajemen yang dapat dipergunakan dalam berbagai cara 

dan untuk berbagai keperluan,100 termasuk di dalamnya 

pelaksanaan dakwah. 

Proses pengedalian dakwah adalah penetapan standar 

atau alat ukur, dengan standar atau alat ukur ini dapat dike-

tahui perjalanan dakwah, berjalan dengan baik atau tidak, atau 

mengalami kegagalan total. 

Standar atau alat ukur ada yang berbentuk ukuran 

kualitas, keuantitas, waktu, biaya. Masing-masing bentuk 

ukuran tersebut berbeda di dalam penerapannya. 

Ukuran kualitas diartikan sebagai quality control, tujuan-

nya adalah mempertahankan kualitas yang memuaskan, 

bukan kualitas yang setinggi mungkin, sedangkan ukuran 

kuantitas dilaksanakan untuk menimbulkan arus hasil-hasil 

produksi yang diingini secara teratur,101 ukuran waktu adalah 

mengukur hasil pekerjaan dari segi waktu yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sedangkan dari segi 

biaya adalah mengukur hasil pekerjaan dari segi biaya yang 

diperlukan dan digunakan. 

b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan 

Pelaksanaan suatu pekerjaan harus selalu diawali 

dengan cermat, serta mengadakan pemeriksaan dan penelitian 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas sesuai perencanaan. 

Pengukuran dan pengamatan ini dilakukan guna 

mengetahui sejauhmana rencana yang telah ditetapkan sudah 

dilakukan. 
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c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar 

yang diminta 

Setelah memperoleh data dari hasil pengamatan melalui 

peninjauan pribadi, laporan lisan maupun tulisan, maka dari 

hasil pelaksanaan pekerjaan harus diberi penilaian dengan 

memberikan tafsiran apa sesuai dengan standar yang ditentu-

kan atau tidak. 

Penilaian dilakukan untuk membandingkan antara hasil 

yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan dan 

bila tidak sesuai maka akan diketahui seberapa jauh penyim-

pangan yang terjadi. 

d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan 

Tindakan koreksi dilakukan guna memberikan solusi 

perbaikan, setelah ditemukan penyebab terjadinya penyim-

pangan. 

e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan 

Setelah keseluruhan proses kegiatan telah dilaksanakan, 

maka diadakan perbandingan hasil akhir dengan standar yang 

ada sesuai perencanaan. 

Hasil ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan 

dan kegagalan suatu usaha. 

 

C. Umpan Balik Terhadap Hasil Penilaian Dan Terhadap 

Perencanaan Dakwah 

Sondang P. Siagian102 mengemukakan pentingnya peranan 

umpan balik pelaksanaan kegiatan, dikatakan bahwa semua 

informasi yang telah diperoleh dalam menjalankan roda organisasi, 

termasuk hasil pengawasan dan penilaian, mutlak perlu dijadikan 

sebagai bahan umpan balik. Tentunya mudah memahami bahwa 

pihak yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan system 

umpan balik itu adalah manajemen puncak. System umpan balik 

yang perlu diciptakan harus mengandung informasi yang actual, 

factual, mutakhir, lengkap dan dapat dipercaya. 
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Agar memberikan manfaat yang semaksimal mungkin dalam 

peningkatan kinerja organisasi di masa depan, pengguna informasi 

yang terkandung dalam system umpan balik itu adalah semua 

pihak yang berkepentingan bagi keberhasilan organisasi, bukan 

hanya pihak yang berkepentingan secara eksternal, akan tetapi 

semua pihak yang berkepentingan secara internal meskipun dalam 

jumlah dan jenis yang berbeda-beda dan pemanfaatan yang 

beraneka ragam. 

Seperti diketahui berbagai pihak yang berkepentingan secara 

eksternal terdiri antara lain dari pihak pemerintah, pemasok, distri-

butor, agen, pengecer, pengguna produk atau pelanggan dan juga 

masyarakat luas. Pihak yang berkepentingan secara internal adalah 

mereka yang sehari-hari mempertaruhkan reputasi dan mengerah-

kan pengetahuan, keterampilan, waktu dan tenaga sedemikian 

rupa sehingga organisasi berhasil mencapai tujuan dan berbagai 

sasarannya melalui implementasi strategi yang telah ditetapkan. 

Tegasnya, menciptakan suatu system umpan balik yang handal 

merupakan bagian penting dari manajemen. 

 

D. Sasaran Manajemen Dakwah 

Sasaran manajemen dakwah menunjukkan pada hasil yang 

harus dicapai dan yang harus diberikan terhadap pencapaian 

sasaran kelompok jamaah.  

Dalam manajemen Islam digariskan ada dua hal yang 

menjadi sasaran utama manajemen Islam adalah : 

1. Terwujudnya hasil manajemen yang spesifik (khas) berkenaan 

dengan ruang lingkup tertentu dimana manajemen tersebut 

dioperasionalkan. 

2. Terciptanya system dan mekanisme kerja yang Islami, dimana 

setiap aktualisasi manajerial merupakan manifestasi aturan 

Allah Swt. dan Rasulullah Saw.103 

 

Pada dasarnya sasaran manajemen dakwah adalah sasaran 

dakwah itu sendiri yaitu seluruh umat manusia. Oleh Mushthafa 
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Masyhur, sebagaimana dikutip oleh Adi Sasono dkk, melukiskan 

sebagai orbit keberhasilan dan kemenangan dalam dakwah. Tujuan 

akhir dari dakwah ialah memperoleh Ridha dan maghfirah Allah Swt. 

Tentu saja, untuk mencapai tujuan itu perlu diwujudkan terlebih 

dahulu sasaran-sasaran yang bersifat duniawi. Sebab, dengan ter-

capainya sasaran-sasaran itu dimungkinkan tujuan akhir tersebut 

dapat dicapai secara maksimal. Adapun sasaran dakwah yang 

dapat mengantarkan ke tujuan akhir ialah tegaknya din Islam di 

bumi dengan berdirinya Daulah Islamiyah Alamiyah yang diken-

dalikan oleh satu system yang disebut system khilafah. Sasaran ini 

merupakan sasaran besar yang memerlukan fondasi dan struktur 

yang kokoh.104 

Surya Dharma,105 menjelaskan bahwa sasaran didefinisikan 

sebagai aktifitas/tugas tertentu yang harus dilaksanakan dan 

diselesaikan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

Tiap sasaran harus memiliki hasil tertentu yang dapat diukur dan 

mengindikasikan tingkat kinerja yang dikehendaki. Ini akan 

membuat pengukuran yang akan dilakukan sehingga menjadi 

lebih efektif. Dalam menentukan sasaran staf diminta untuk ber-

fokus kepada bidang-bidang utama pekerjaan mereka dan mem-

perhitungkan bagaimana pekerjaan tersebut memberikan kon-

tribusinya kepada key value drives (KDV) dari organisasi : 

 Hubungan dengan pelanggan 

 Manajemen sumber daya manusia 

 Pertumbuhan/volume 

 Pendapat (earning) 

 Produktifitas 

 Pengelolaan resiko 

 Kapitalisasi. 

 

Untuk mengukur pencapaian sasaran staf diminta untuk 

menyatakan hasil kinerja yang diharapkan. Hasil ini dinamakan 

key result area (KRA).  
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A. Pelaksanaan Evaluasi 

Evaluasi berakar dari realitas kerja pelaksana dakwah. 

Evaluasi dan penilaian bersifat nyata terlaksana di lapangan, bukan 

fiftif belaka dan memungkinkan muballigh dan mad’u untuk 

mengambil pandangan yang bersifat positif tentang bagaimana 

prestasi kerja bisa menjadi lebih baik di masa depan dan bagai-

mana masalah yang timbul dapat memenuhi criteria dan standar, 

terutama yang berkaitan dengan sasaran-sasaran dakwah, baik 

secara detail maupun secara makro dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa menimbulkan masalah yang berbuntut pada kegagalan kerja 

pimpinan dakwah. 

Mad’u sebaiknya didorong agar mampu mengevaluasi diri 

dalam meningkatkan kualitas keberagamaannya sendiri dan 

sekaligus sebagai pelaku perubahan dalam memacu diri dan mam-

pu bersaing secara sehat di bidang keberagamaan dan bermasya-

rakat.  

Evaluasi berakar dari realitas kerja pelaksana dakwah. 

Evaluasi dan penilaian bersifat nyata terlaksana di lapangan, bukan 

fiftif belaka dan memungkinkan muballigh dan mad’u untuk 

mengambil pandangan yang bersifat positif tentang bagaimana 

prestasi kerja bisa menjadi lebih baik di masa depan dan bagai-

mana masalah yang timbul dapat memenuhi criteria dan standar, 

terutama yang berkaitan dengan sasaran-sasaran dakwah, baik 

secara detail maupun secara makro dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa menimbulkan masalah yang berbuntut pada kegagalan kerja 

pimpinan dakwah. 

Mad’u sebaiknya didorong agar mampu mengevaluasi diri 

dalam meningkatkan kualitas keberagamaannya sendiri dan 

sekaligus sebagai pelaku perubahan dalam memacu diri dan 

mampu bersaing secara sehat di bidang keberagamaan dan berma-

syarakat. 

Demikian pula para manajer dakwah hendaknya diransang, 

guna melibatkan diri dan orang lain dalam memajukan kegiatan 
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dakwah, sesuai dengan tujuan dan sasaran dakwah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Evaluasi hasil kerja ini dilakukan semata-mata untuk meng-

analisis mengenai sejauh mana keterlibatan individu atau mad’u 

dan manajer dakwah dalam mengikuti kegiatan dakwah, terutama 

mengenai awal kegiatan dan sampai dimana mereka berada pada 

posisi kegiatan yang sedang berlangsung. Manajemen hasil kerja 

sesungguhnya adalah untuk melihat sejauh mana pandangan 

pimpinan dakwah dan mad’u dalam memandang program 

kegiatan-kegiatan yang mempunyai masa depan yang lebih baik, 

sebab ke depan perlu ditata dengan baik, agar apa yang dirancang 

dan programkan itu dapat mencapai tujuan dan sasaran kerja 

tersebut. Disamping itu yang perlu dilihat adalah sejauh mana 

peluang dan tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya, 

sehingga baik pimpinan dakwah maupun mad’u dapat melaluinya 

dengan cara yang mudah, sebab terlebih dahulu sudah dideteksi 

sesuatu yang bakal terjadi, demikian pula sudah dirancang hal-hal 

yang menjadi upaya penyelesaiannya. 

Dari sini dapat pula diketahui orang-orang yang dapat 

memangku tugas dakwah, kepada siapa diserahi tugas dakwah, 

dengan pertimbangan kinerja yang dimilikinya. Proses ini dapat 

membantu pimpinan dakwah dan mad’u dalam meningkatkan 

kemampuan dalam mengarahkan, membimbing dan mengem-

bangkan mad’u untuk bertanggung jawab dalam merespon per-

kembangan yang dihadapinya. 

Pada pelaksanaan evaluasi dakwah, terdapat berbagai 

permasalah yang cukup rumit untuk dikaji dan dilaksanakan, 

Michael Beer (sebagaimana yang dikutif oleh Surya dharma) 

mengemukakan tiga sumber utama yang menyulitkan yaitu: 

 Kualitas hubungan di antara manajer dan individu – kecuali 

bila terdapat rasa saling percaya dan mengerti di antara me-

reka. Kedua belah pihak akan melihat evaluasi kerja sebagai 

pengalaman menyeramkan di mana perasaan bermusuhan 

dan penolakan amat mungkin muncul ke permukaan; 
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 Cara dan keahlian untuk melakukan wawancara; 

 Proses wawancara itu sendiri – tujuannya, metodologi dan 

dokumentasinya.106 

 

Kesulitan tersebut dapat saja disebabkan ketidak siapan 

pimpinan dan mad’u dalam menjalankan tugas dan teknik yang 

dimilikinya sangat terbatas. 

Terdapat beberapa persoalan utama dalam mengevaluasi 

kinerja: 

 Mengapa harus dilakukan? 

 Kalau memang perlu, apa sasaran evaluasi kerja? 

 Apa saja persoalan organisasionalnya? 

 Kepada siapa evaluasi kerja seharusnya difokuskan? 

 Kepada hal apa seharusnya dipokuskan? 

 Criteria apa yang seharusnya dipakai dalam evaluasi kerja? 

 Keahlian apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi 

kerja dan bagaimana dapat dikembangkan? 

 Bagaimana unsur negativ positifnya seharusnya ditangani? 

 Bagaimana evaluasi ini dapat dipergunakan untuk mengem-

bangkan komunikasi yang baik? 

 Bagaimana seharusnya output pertemuan evaluasi ini di-

tangani? 

 Sejauh mana kinerja yang lalu dapat menjadi panduan bagi 

potensi di masa depan? 

 Kapan seharusnya evaluasi dilakukan? 

 Apa masalah utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan 

bagaimana cara mengatasinya? 

 Bagaimana efektifitasnya dapat dievaluasi?107 

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang 

tepat guna pelaksanaan evaluasi dakwah, terutama yang berkaitan 

langsung dengan materi dakwah, subyek dakwah metode dakwah 

dan sasaran dakwah (mad’u). 
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B. Standar dan Keriteria Keberhasilan Kegiatan Dakwah Secara 

Kualitatif dan Kuantitatif 

Standarisasi kegiatan dan criteria keberhasilan dakwah 

adalah terkait erat dengan perencanaan, sebab perencanaan itulah 

yang dijadikan standar bila dilihat dari segi pengawasan. Di dalam 

kegiatan pengawasan, maka pertama-tama harus ditentukan stan-

dar yang menjadi ukuran atau pola untuk pelaksanaan pekerjaan. 

Standar adalah alat-alat yang penting sekali untuk mana-

jemen yang dapat dipergunakan dalam berbagai cara dan untuk 

berbagai keperluan,108 termasuk di dalamnya pelaksanaan dakwah. 

Proses pengedalian dakwah adalah penetapan standar atau 

alat ukur, dengan standar atau alat ukur ini dapat diketahui 

perjalanan dakwah, berjalan dengan baik atau tidak, atau meng-

alami kegagalan total. 

Standar atau alat ukur ada yang berbentuk ukuran kualitas, 

kuantitas, waktu, biaya. Masing-masing bentuk ukuran tersebut 

berbeda di dalam penerapannya.  

Di samping itu standar juga perlu diperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku untuknya, ketentuan standar dalam ber-

bagai aspeknya itu adalah sebagai pedoman tolok ukur. Tolok ukur 

semacam ini penting sekali untuk memungkinkan sasaran-sasaran 

yang diinginkan pada setiap aspek tadi dicapai dengan baik dan 

terkendali, ketentuan-ketentuan standar adalah: 

1. berapa jumlah personil yang harus ada dalam organisasi/ 

perusahaan yang bersangkutan untuk dapat mencapai sasaran 

yang ingin dicapai organisasi/perusahaan. 

2. Kualitas kemampuan manusia atau tenaga kerja yang bagai-

mana harus mengisi berbagai bagian dalam organisasi ter-

sebut, dengan segala jenis latar belakang pendidikannya. 

3. Sasaran apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan 

bagaimana keterkaitan antara bagian-bagian tersebut, se-

hingga mencapai sasaran organisasi dapat secara sistematis 

dicapai. 
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4. Bagaimana pola karier dari para karyawan dalam organisasi, 

yang akan berpengaruh pada upayanya peningkatan prestasi 

kerja dan sebagainya.109  

  

Ukuran kualitas diartikan sebagai quality control, tujuannya 

adalah mempertahankan kualitas yang memuaskan, bukan kualitas 

yang setinggi mungkin, sedangkan ukuran kuantitas dilaksanakan 

untuk menimbulkan arus hasil-hasil produksi yang diingini secara 

teratur,110 ukuran waktu adalah mengukur hasil pekerjaan dari segi 

waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ter-

sebut, sedangkan dari segi biaya adalah mengukur hasil pekerjaan 

dari segi biaya yang diperlukan dan digunakan. 

Rosyad Shaleh111 mengemukakan bahwa menetapkan stan-

dar atau alat pengukur merupakan langkah penting dalam rangka 

keberhasilan kegiatan dakwah secara kualitatif dan kuantitatif. 

Dengan alat ukur itu barulah dapat dikatakan apakah tugas 

dakwah yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik, atau 

dapat berjalan tetapi kurang berhasil, atau sama sekali mengalami 

kegagalan total. Misalnya tugas dakwah dengan mendirikan 

masjid. Untuk dapat mengatakan berhasil tidaknya pelaksanaan 

tugas tersebut, tentu tidak mungkin tanpa adanya standar. Standar 

itu diperoleh dari rencana yang telah dijabarkan dalam target-

target yang dapat diukur, baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Standar kualitas hasil pekerjaan, mengukur hasil pekerjaan 

dari segi kualitasnya. Standar kuantitas hasil pekerjaan mengukur 

hasil pekerjaan dari segi kuantitasnya. Sedangkan standar waktu, 

mengukur hasil pekerjaan dari segi waktu yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Begitu pula standar 

biaya, mengukur hasil pekerjaan dari segi berapa biaya yang 

sedang diperlukan untuk menyelesaaikan pekerjaan tersebut. 

Kriteria keberhasilan, oleh Surya Dharma112 mengemukakan 

empat criteria yang dianggap penting untuk diperhatikan yaitu : 
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o Temuan riset memberikan kesimpulan terhadap pendekatan 

terpadu pengelolaan kinerja dan menonjolkan pentingnya 

keterkaitan antara kebijakan manajemen kinerja, kebijakan 

sumber daya manusia lainnya dan aktifitas organaisasi. 

o Semua factor manajemen kinerja harus digalang ke arah pen-

ciptaan suatu visi bersama, menumbuhkan komitmen para 

karyawan terhadap konsep meningkatkan kinerja dan men-

ciptakan lingkungan yang baik bagi terwujudnya kinerja yang 

baik. 

o Manajemen kinerja, sebagaimana yang sekarang dipraktekkan 

orang, disokong oleh suatu falsafah individual yang amat kuat 

dan ketika diterapkan di dalam suatu organisasi yang fleksibel 

atau matriks dapat, apabila dikelola dengan buruk, menim-

bulkan dikhotomi bagi karyawan di antara sasaran pribadi 

dan sasaran kelompok. 

o Riset tersebut menekankan kepada sifat dinamis manajemen 

kinerja dan menimbulkan keraguan atas keberhasilan strategi 

manajemen kinerja yang melulu bergantung kepada proses 

mekanistis. 

  

C.  Mengevaluasi Keberhasilan Dakwah 

Secara etimologi evaluasi adalah penaksiran, perkiraan kea-

daan dan penentuan nilai. Sedangkan berdasar pengertiannya eva-

luasi adalah mengkritisi suatu program dengan melihat keku-

rangan, kelebihan, pada konteks, input, proses, dan produk pada 

sebuah program. 

Indikator adalah gejala-gejala perubahan sesudah atau sebe-

lum kegiatan dakwah dilakukan.dalam menyusun indicator diper-

lukannya pemahaman yang baik tentang program atau kegiatan, 

tujuan sumber daya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan dan 

saling hubungan yang terdapat di antara berbagai kegiatan 

tersebut yang dilaksanakan. 

Indikator masukan (input) Indicator masukan yang disusun 

harus mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk meng-
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hasilkan keluaran. Indicator input mengukur sumber-sumber daya 

seperti: ketersediaan dana ketersediaan SDM/petugas, keter-

sediaan informasi ketersediaan jamaah, ketersediaan bantuan/ 

modal usaha, ketersediaan teknis dan ketersediaan waktu. Indi-

cator ini relative mudah diukur dan telah digunakan secara luas, 

namun bekum dapat menunjukan kualitas kinerja program/ 

kegiatan, misalnya jumlah penceramah belum menunjukan kuali-

tas dai secara professional. 

Indicator keluaran (output) indicator output digunakan 

untuk mengukur pengeluaran yang dihasilkan oleh suatu pro-

gram/kegiatan. Dengan membandingkan pengeluaran sasaran 

program kegiatan, dapat diketahui apakah kemajuan pelaksanan 

dan pencapai program/kegiatan tersebut sesuai dengan rencana. 

Indicator output hanya dapat menjadi landasan untuk menilai 

kemajuan suatu program/kegiatan apabila indicator ini dikaikan 

dengan sasaran-sasaran program/kegiatan yang didefinisikan se-

cara jelas dan terukur. Penghitungan output sering kali tidak 

menunjukan kualitas. 

Indicator hasil/manfaat (outcomes) Indicator ini meng-

gambarkan hasil nyata atau manfaat yang diperoleh suatu pro-

gram/kegiatan. Namun informasi yang diperlukan untuk meng-

ukur outcomes sering kali tidak lengkap dan tidak mudah diper-

oleh. Oleh karena itu, setiap pengelola program atau kegiatan perlu 

megetahui berbagai metode dan yeknik untuk mengukur keber-

hasilannya program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan program atau 

kegiatan perlu disusun indicator manfaat yang mencerminkan 

berfungsiny keluaran program kegiatan tersebut. 

Indicator dampak (impacts) Indicator ini menggambarkan 

pencapaian tujuan dalam jangka panjang seperi yang dirumuskan 

dalam tujuan (goals), baik dampak positif maupun negative. 

Indicator ini dapat diketahui, jika pengukuran dilakukan secara 

terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. 
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Keberhasilan suatu kegiatan dakwah bisa dimungkin oleh 

berbagai sebab dan hal, sebagai berikut : 

 Kemungkinan pertama karena pesan dakwah yang disam-

pikan oleh dai memang relevandengan situasi dan kebutuhan 

masyarakat, yang merupakan satu keniscayaan yabg tidak 

mungkin ditolak, sehingga mereka menerima pesan dakwah 

itu dengan antusias. 

 Kemungkinan kedua karena factor pesona dai, yakni dai 

tersebut memiliki daya tarik personal yang menyebabkan 

masyarakat mudah menerima pesan dakwahnya meski 

kualitas dakwah yang disampaikan sederhana. 

 Kemungkinan ketiga karena kondisi psikologi masyarakat 

mudah disentuh dan dalam kondisi yang haus akan disirami 

rohani,. Dan mereka terlanjur memiliki persepsi positif ter-

hadap dai, sehingga pesan dakwah yang sebenarnya kurang 

jelas ditafsirkan sendiri oleh masyarakat dengan penafsiran 

yang jelas. 

 Kemungkinana keempat yaitu karena dakwah disampaikan 

dikemas dengan menarik sehingga masyarakat yang semula 

acuh tak acuh terhadap agama, setelah melihat paket dakwah 

yang diberi kemasan lain misalnya lewat kesenian stimulasi. 

Maka dakwah yang dilaksanakan pun berhasil dan dapat 

diterima olrh masyarakat secara positif. 

 

Tidaklah benar kalau keberhasilan dakwah hanya diukur 

dari banyaknya jama’ah yang hadir pada suatu upacara 

keagamaan, karena banyaknya jama’ah yang hadir hanyalah salah 

satu dari indicator saja. Keberhasilan dakwah dapat diukur dari 

munculnya kesadaran keberagamaan pada masyarakat akibat 

adanya dakwah, baik kesadaran yang berupa tingkah laku, sikap 

ataupun keyakinan.  
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D. Prosedur Evaluasi Kegiatan Dakwah 

1. Pengertian Evaluasi Dakwah 

Evaluasi adalah sesuatu usaha untuk mengukur dan 

memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah di 

rencanakan sebelumnya. Dan word health organization merumuskan 

evaluasi sebagai suatau proses dari pengumpulan dan analisis 

informasi mengenai efektifitas dan dampak suatu program dalam 

tahap tertentu sebagai bagian atau keseluruhan dan juga mengkaji 

pencapaian program. 

Sedangkan evaluasi dakwah adalah suatu proses pengum-

pulan data menganalisis informasi tentang efektifitas dan dampak 

dari suatu tahap atau keseluruhan program. Ada juga yang 

mengemukakan bahwa evaluasi dakwah adalah meningkatkan 

pengertian manajerial dakwah dalan sebuah program formal yang 

medorong para menejer atau pemimpin dakwah untuk mengamati 

perilaku anggotanya, lewat pengamatan yang lebih mendalam 

yang tidak dapat dihasilkan melalui saling pengertian diantara 

kedua belah pihak.  

 

2. Prosedur Evaluasi Kegiatan Dakwah 

a. Menetapkan standar atau tolak ukur  

Langkah pertama dalam proses evaluasi dakwah adalah 

menetapkan standar atau alat pengukur, dengan alat peng-

ukur itu barulah dapat dikatakan apakah tugas dakwah yang 

telah ditentukan dapat berjalan dengan baik, atau dapat 

berjalan tetapi kurang berhasil,atau sama sekali mengalami 

kegagalan total, dan sebagainya. 

b. Rencana evaluasi 

Setelah menentukan standar atau alat ukur langkah 

selanjutnya yang harus diambil dalam proses evaluasi adalah 

menentukan rencana evaluasi yang akan dijal;ankan tersebut. 

Dalam melakukan evaluasi biasanya dikaitkan dengan model-

model evaluasi yang akan di gunakan adalah tiga model 

evaluasi menurut arikunto yang meliputi : 
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1) Evaluasi input 

Evaluasi ini dilakukan pada berbagai unsure yang masuk 

dalam pelaksanaan suatu program. Setidaknya ada tiga 

variabel utama yang terkait dengan evaluasi input ini 

yaitu: 

1. Peserta program meliputi mad’u 

2. Tim or staff, meliputi da’I dan amanjerial. 

3. Program, meliputi : lama(waktu) pelaksanaan pro-

gram dan sumber-sumber rujukan yang tersedia.  

 

Terkait dengan input ini ada 4 kriteria yang dapat 

dikaji: 

 Tujuan program/ tujuan dakwah 

 Penilaian terhadap kebutuhan komunitas 

 Standar dari suatu praktek yang terbaik  

 Biaya untuk pelaksanaan program 

 

2) Evaluasi proses 

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses 

kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan 

rencana yang telah dirumuskan, evaluasi ini memfokus-

kan pada aktifitas program yang melibatkan interaksi 

langsung antara mad’u dengan da’i. tipe ini diawali 

dengan analisis terhadap system pemberian bantuan atau 

kegiatan program. Yang menjad kata kunci dalam eva-

luasi proses ini adalah apa yang dilakukan dan seberapa 

baik itu dilakukan ? 

3) Evaluasi Akhir 

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh tujun 

tujuan yang sudah direncanakan telah tercapai. Dengan 

demikian evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dam-

pak dari suatu program terhadap penerimaan (masya-

rakat peserta program/ mad’u). 
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c. Mengumpulkan Data 

Setelah menentukan evaluasi apa yang akan kita 

gunakan, tahapan selanjutnya ialah mengumpulkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara : 

 wawancara 

 angket  

 studi dokumentasi 

 pengamatan 

 

d. Menganalisis Data 

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yang 

dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu : 

1) Pendekatan kualitatif 

Kualitas: dijelaskan dengan kata-kata atau angka 

Metode : observasi 

Instrumen : manusia atau peneliti 

Subyek : kelompok 

Obyek : ruang lingkup dimensi 

2) Pendekatan kuantitatif 

Kualitas : banyak atau jumlah dijelaskan dengan angka 

Metode : survey 

Instrumen : questioner,angket 

Subyek : kelompok 

Obyek : ruang lingkup dimensi 

e. Menyajikan hasil analisis 

Setelah semua ini rapi barulah kita menyajikan hasil 

analisis, cara menyajikan analisis ada dua melalui laporan, 

yaitu : 

1. laporan secara lisan  

2. laporan secara tertulis.113  

  

E. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Dakwah   

Sistem informasi dakwah dapat didefinisikan sebagai system 

informasi yang di susun dengan mempergunakanmempergunakan 

http://doelmith.wordpress.com/2008/09/09/evaluasi-sistem-informasi-manajemen-dakwah-simd/
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prosedur-prosedur yang formal, dengan tujuan memberikan infor-

masi yang relevan kepada manajer baik itu informasi internal 

maupun informasi eksternal pada seluruh fungsi organisasi yang 

bersangkutan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara efektif. 

Sistem informasi yang formal makin dirasakan penting 

keberadaannya apabila operasi perusahaan bertambah besar dan 

bertambah rumit. Banyak para sarjana ahli manajemen mende-

finisikan system informasi manajemen,missal Gordon B Davis, Joel 

E Ross, Donald W Kroeber, dan masih banyak lagi. Menurut 

definisi Donald W kroeber dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Information System mengatakan bahwa system informasi 

manajemen adalah sebuah organisasi, sejumlah proses yang 

menyediakan informasi kepada manajer sebagai dukungan dalam 

operasi dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. 

Menurut Gordon B. Davis mengatakan bahwa system 

informasi manajemen merupakan sebuah sistem mesin pemakai 

yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang 

operasi-operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan ke-

putusan di dalam sebuah organisasi. Sistem tersebut memanfaat-

kan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dan prosedur-

prosedur manual, model-model untuk analisis, perencanaan, 

pengawasan, pengambilan keputusan dan suatu data base dilihat 

dari beberapa segi dua definisi tersebut: 

 Ditekankan pada pada suatu sistem mesin 

 Sebuah organisasi 

 Pihak penyaji informasi 

 Terdapat dalam suatu organisasi 

 Titunjukan untuk sesuatu hal yaitu operasi sebuah per-

usahaaan, analisis dan pengambilan keputusan 

 Dilibatkan computer, prosedur, suatu data base 

 

Meskipun kenyataannya computer tidak lebih daripada alat 

untuk memproses data, banyak manajer memendang komputer 
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sebagai elemen pusat suatu sistem informasi. Kecendrungan sikap 

ini terlalu tinggi dan memutarbalikan peranan komputer. Peran 

sebenarnya adalah menyediakan informasi untuk pengambilan 

keputusan, perencanaan dan control. 

Kerangka dasar dari sistem-sistem manajemen merupakan 

suatu langkah memahami hubungan antara aktifitas-aktifitas 

manajemen dengan berbagai manfaat yang dapat diiperolehnya. 

Penting sekali memahami kedua macam sistem konseptual dan 

empiris, sebab dengan demikian kita mampu meletakan dasar dari 

klasifikasi sistem organisasi dan sistem informasi manajemen. 

Evaluasi adalah proses penilaian, pengukuran sejauh mana 

program yang telah direncanakan dapat terealisasikan dalam tiap 

pertemuan atau rencana serta program diukur dalam parameter 

keberhasilan dan kegagalan. Dengan menganalisa atau menilai 

melalui standar yang dibuat oleh lembaga atau organisasi dalam 

memberikan informasi dakwah yang disampaikannya. Evaluasi 

adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secaraa 

obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelum-

nya. Evaluasi sebagai suatu fungsi manajemen berusaha untuk 

mempertanyakan efektifitas dan efensiensi pelaksanaan dari suatu 

rencana sekalipun mengukur seobyektif hasil-hasil pelaksanaan itu 

dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima piahk-pihak yang 

mendukung suatu rencana. 

Tahapan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Dakwah: 

1. Evaluasi terprogram yaitu evaluasi yang dilakukan ketika 

setiap ada kegiatan atau program yang dilaksanakan. 

3. Evaluasi tahunan yaitu evaluasi yang dilakukan diakhir tahun 

tentang informasi atau data yang dikeluarkan oleh sistem 

informasi manajemen dakwah itu sendiri. 

 

Secara ekplisit, pengertian evaluasi sering digunakan untuk 

menunjukan tahap-tahap didlam siklus pengelolaan, yang secara 

umum dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 
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a. Evaluasi pada tahap perencanaan, untuk menetukan segala 

prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan 

terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan, evaluasi ini adalah suatu 

kegiatan melakukan analisa untuk menentukan tingkat ke-

majuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. 

c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksnaan, yang dinilai dan 

dianalisa adalah evaluasi hasil pelaksnaan kegiatan tersebut 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Langkah-langkah evaluasi sistem informasi manajemen 

dakwah 

1. menciptakan standar, missal standarisasi dalam informasi 

yang dikeluarkan 

2. membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar 

4. Melakukan tindakan koreksi, koreksi dalam setiap program 

baik terprogram ataupun tidak terprogram 

Tujuan Evaluasi: 

a. Kemapuan teknis 

b. Pelaksanaan operasional 

c. Pendayagunaan system 

 

Analisa system informasi manajemen dakwah 

1. Mengamati perkembangan dakwah, dilingkungan masyarakat 

seberapa jauh peran serta sistem informasi manajemen dak-

wah memberikan konstribusi informasinya dalam memberi-

kan gagasan maupun pemberitaan yang disampaikan. 

2. Membuat peta dakwah, peran serta sistem informasi mana-

jemen dakwah dalam menyampaikan pesan-pesannya sudah 

tersalurkan kebeberapa segmentasi masyarakat yang ada, baik 

keragaman yang ada dari segi budaya, sosial, politik, dan 

sebagainya. 
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3. Glosarium 

a. Sistem infommasi manajemen adalah sebuah organisasi, 

sejumlah proses yang menyediakan informasi kepada 

manajer sebagai dukungan dalam operasi dan pembuatan 

keputusan dalam suatu organisasi. 

b. Sistem merupakan bagian-bagian yang tersusun dan 

saling berhubungan untuk suatu tujuan bersama. 

c. Organisasi adalah sistem dari subsistem-subsistem atau 

bagian-bagiannya (divisi, departemen, fungsi, unit, dan 

lain-lain). 

d. Sistem konseptual adalah sistem dari keterangan atau 

klasifikasi (baru terkonsep tapi belum ada bahan-bahan-

nya). 

e. Sistem empiris, adalah sistem yang tersusun dari sistem 

operasional nyata dari manusia, bahan, mesin, tenaga dan 

benda fisik lainnya dan seperti sistem-sistem lain yang tak 

dapat diraba juga masuk menjadi kelompoknya (bedasar-

kan dari pengalaman/sudah menyiapkan bahan-bahan-

nya dan sudah tersedia).114  
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A. Pengertian  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sering ditonjolkan 

istilah profesionalisme pada setiap usaha dan kegiatan. Untuk itu 

perlu kiranya diperjelas bahwa kegiatan manajemen dakwah yang 

bertujuan mengatur proses dan pelaksanaan dakwah di tengah-

tengah masyarakat, maka manajemen dakwah menawarkan pro-

gram-program profesional, untuk melahirkan da’i yang pro-

fesional. 

Istilah profesionalisme berasal dari akar kata profesi yang 

artinya bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian 

(keterampilan) tertentu. Kemudian kata profesi ini berkembang lagi 

menjadi professional yang berarti: 

1. Bersangkuatn dengan profesi; 

2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan suatu 

pekerjaan; 

3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya; 

4. Lawan dari amatir. 

 

Selanjutnya istilah professional kemudian menjadi pro-

fesionaalisme yang berarti mutu/kualitas dan tindak-tanduk yang 

merupakan cirri dari suatu profesi atau orang yang professional 

dalam bidangnya atau suatu faham yang berorientasi pada kualitas 

kerja.115 

H.A.R. Tilaar116 mengutarakan makna profesionalisme perlu 

dilihat beberapa pengertian yang berkaitan dengan itu yaitu 

okupasi, profesi dan amatir. Okupasi atau suatu jenis pekerjaan 

sebagai mata pencaharian. Di dalam melaksnakan okupasi tersebut 

ada tingkatan-tingkatan kemahiran yang dimiliki. Tingkat yang 

paling rendah ialah delitan artinya yang mempunyai suatu kete-

rampilan tertentu berdasarkan pengalaman atau dengan men-

contoh kepada orang lain. Mereka tidak mempunyai dasar-dasar 

ilmiah dalam melakukan pekerjaan. Amatir adalah orang-orang 

yang mempunyai okupasi tertentu yang sangat terampil namun 

tidak mempunyai latar belakang ilmiah atau pembinaan yang 
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khusus. Profesional adalah merupakan para ahli di dalam bidang-

nya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang 

khusus untuk pekerjaan itu. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara okupasi, 

delitan, amatir dan profesional mempunyai perbedaan yang sangat 

tajam. Hal tersebut dapat pula terjadi di lingkungan manajemen 

dakwah.  

 

B. Ciri-Ciri Profesional 

Pada proses pelaksanaan aktivitas kerja, tentunya diperlukan 

banyak instrument pendukung guna kelancaran proses kerja itu 

sendiri. Salah satu instrument itu adalah profesionalisme kerja. 

Profesionalisme ini berlandaskan pada etos kerja yang tinggi 

sebagai aktifitas manusia yang dipercayakan kepada para ahli, hal 

mana pekerjaannya mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya 

yaitu memperoleh perkenan Allah Swt.117 

Berlandaskan ari dari etos kerja yang tinggi kaitannya 

dengan tujuan hidup manusia, maka Mochtar Bochari menam-

pilkan tiga ciri dasar yang selalu dapat dilihat pada setiap person 

yang professional mengenai cara kerja mereka, ketiga ciri di-

maksud adalah: 

 Keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan (job 

quality). 

 Menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan. 

 Keinginan untuk memberikan servise yang baik kepada 

masyarakat melalui karya profesionalnya.118 

 

Sedangkan H. A. R. Tilaar mengemukakan ciri-ciri dari suatu 

profesi yaitu : 

 Memilki suatu keahlian khusus, 

 Merupakan suatu panggilan hidup, 

 Memiliki teori-teori yang baku secara universal, 

 Mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri 

sendiri, 
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 Dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi 

yang aplikatif, 

 Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya, 

 Mempunyai kode etik, 

 Mempunyai klien yang jelas, 

 Mempunyai oranisasi profesi yang kuat, 

 Mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang 

yang lain.119 

 

Bagi umat Islam, profesionalisme kerja merupakan motivasi 

dan penghargaan yang tinggi, karena tidak hanya sebatas peker-

jaan yang dihasilkan, tetapi ia juga merupakan jalan ridha Allah 

Swt. Sehingga Islam mengajarkan orientasi kerja, sebagaimana 

firman Allah dalm Surat al-Najm (53); 39-40:  

 

 مَا سَعَ ى  
لَذ
ِ
نِ ا  َ نسَ

ِ
ذيۡسَ لِلۡا   ١٦وَآَن ل

  ١٠وَآَنذ سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىى 

Terjemahnya: 

39. dan bahwasanya usaha manusia tiada mempeoleh selain apa 

yang telah diusahakannya;  

40. dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 

(kepadanya). 

 

Dalam pandangan aktivitas kerja sebagai upaya professional, 

A. M. Saefuddin menggambarkan sebagai berikut: 

1. Berpikir sebelum bertindak. Kerja yang dilaksanakan harus 

senantiasa memperlihatkan kesesuaian antara sumber daya 

dan program kerja. 

2. Tinjauan yang menyeluruh, tidak parsial. Penyelesaian suatu 

masalah tidak dilihat dari satu sisi saja, karena sangat 

mungkin masalah itu terkait dengan sisi lain. Tinjauan parsial 

membuka peluang masalah baru. 
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3. Pembagian tugas dalam kerja sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. Setiap orang memiliki potensi, karena itu job 

description harus tepat, dalam arti manusia harus profesional 

dalam bidangnya. Salah dalam menempatkan seseorang, 

berakibat buruknya kinerja organisasi.120  

 

C. Langkah-Langkah Profesional 

Profesionalisme merupakan tuntutan dalam mendukung 

tegaknya sebuah lembaga yang ditopang oleh beberapa factor 

yaitu: 

 Harus memiliki persiapan yang baik dengan terlebih dahulu 

mengadakan studi kelayakan, tetapi jangan sampai studi 

kelayakan tersebut justeru menghambat idealisme. Sebab 

banyak studi kelayakan yang dilakukan saat ini hanya ber-

tumpu pada persoalan mungkin atau tidak mungkin, karena 

yang menjadi pertimbangan hanya dari segi operasionalnya 

saja, dan ini keliru. Tapi harus pula diimbangi dengan 

penilaian tentang salah atau benar, baik atau buruk, hak atau 

batil, manfaat atau mudharat, adil atau zalim dan halal atau 

haram. 

 Selalu siap untuk maju, yakni selalu membawa volume 

pekerjaan dari waktu ke waktu, selalu berusaha untuk maju.121 

 

Pada hakekatnya di setiap kehidupan terdapat unsur-unsur 

yang jika sepenuhnya disadari berfungsi secara partisipatif me-

ningkatkan kreatifitas dan profesionalisme seseorang. Konsep 

profesionalisme pada perinsipnya adalah citra insani yang men-

dukung manajemen kerja yang efektif menuju tercapainya bentuk-

bentuk kreatifitas yang positif. 

Factor penopang dari suatu lembaga tersebut menjadi dasar 

acuan di dalam menjalankan profesionalisme termasuk pada 

profesionalisme dalam kegiatan dakwah. Untuk itu perlu dipahami 

langkah-langkah profesional dalam rangka meningkatkan kapa-

bilitas manajemen dakwah dimasa datang, yaitu : 



 

116 

 Meningkatkan mutu kinerja 

 Meningkatkan volume kerja 

 Meningkatkan pengetahuan dan skill 

 Meningkatkan inisiatif 

 Meningkatkan etos kerja personal 

 Manajemen yang mantap atas ke lima poin di atas.122 

 

Memperhatikan mutu kinerja merupakan suatu proses kerja 

yang dapat membawa pada suatu keberhasilan yang kerja akan 

membawa pada kepuasan kerja, sekaligus dapat menambah 

volume kerja, volume kerja yang meningkat berarti akan membawa 

hasil yang lebih besar, disamping pengetahuan dan pengalaman 

kerja bertambah, dan bahkan akan mempengaruhi tingkat 

kesadaran akan pekerjaan, sehingga pada akhirnya akan membawa 

pada etos kerja yang profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 
 

 

 

 

 

  



 

118 

A. Faedah, Tujuan dan Metode Pelatihan 

Penggunaan istilah pelatihan (training) dapat berarti proses 

melatih; kegiatan atau pekerjaan melatih; tempat melatih.123  

 

1. Faedah pelatihan. 

Apabila seseorang akan mengerjakan sesuatu tugas yang 

asing baginya, maka terasalah perlunya terlebih dahulu mem-

pelajari bagaimana cara mengerjakannya. Hampir tidak ada sese-

orang yang mampu melaksanakan suatu tugas bilamana tidak 

mempelajarinya terlebih dahulu. Pemberian latihan merupakan 

sesuatu yang menjadi peranan penting atau faedah bagi seseorang 

dalam melaksanakan sesuatu tugas tertentu. Dengan latihan 

seseorang lebih mudah melaksnakan tugasnya. Adanya latihan 

akan menjamin tersedianya tenaga-tenaga dalam perusahaan yang 

mempunyai keahlian, lagi pula orang terlatih dapat memper-

gunakan fikirannya dengan secara kritis.124 

Proctor dan Thorton, (sebagaimana telah dikutip oleh M. 

Manulang) telah memberikan suatu daftar tentang faedah nyata 

dari latihan, sebagai berikut: 

 Menaikkan rasa puas pegawai 

 Pengurangan pemborosan. 

 Mengurangi ke tidak hadiran dan turnover pegawai. 

 Memperbaiki metoda dan system bekerja. 

 Menaikkan tingkat penghasilan. 

 Mengurangi biaya lembur. 

 Mengurangi biaya pemeliharaan mesin. 

 Mengurangi keluhan pegawai. 

 Mengurangi kecelakaan. 

 Memperbaiki komunikasi. 

 Meningkatkan pengetahuan serba guna. 

 Memperbaiki moral pegawai. 

 Menimbulkan kerja sama yang lebih baik.125 
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Memperhatikan hal di atas merupakan suatu gambaran yang 

perlu disimak guna menjadikan panduan di dalam memulai suatu 

pekerjaan, apakah pekerjaan itu mudah ataupun susah, sebab 

dengan mengadakan latihan terlebih dahulu, akan membawa 

seseorang kepada kepuasan kerja yang memadai dan berhasil 

guna, bahkan akan membawa pada keberkahan dan manfaat yang 

lebih besar lagi. 

 

2. Tujuan Pelatihan 

Berdasar dari uraian sebelumnya, maka tercermin di 

dalamnya tujuan pelatihan. Tujuan tersebut merupakan tujuan-

tujuan yang menjadi dasar dan arah suatu kegiatan, jadi tujuan 

tersebut sebaiknya disesuaikan dengan apa yang menjadi tumpuan 

kerja seseorang. 

Lain halnya dengan M. Manulang, beliau mengemukakan 

tiga macam atau jenis tujuan pelatihan yaitu : 

1. Umumnya tujuan sesuatu latihan berhubungan erat dengan 

jenis dari pada latihan. Tujuan latihan manajer, berbeda 

dengan tujuan latihan para petugas baru, demikian pula 

latihan para mandor tidak sama dengan tujuan latihan para 

tenaga staf. Sungguhpun terdapat perbedaan tujuan masing-

masing latihan, namun pada hakekatnya tujuan dari berbagai 

jenis latihan adalah sama. 

2. Tujuan utama setiap latihan ialah agar supaya masing-masing 

pengikut latihan dapat melakukan pekerjaannya kelak lebih 

efisien. Apakah latihan bagi para mandor atau latihan para 

petugas baru, namun masing-masing latihan bertujuan me-

nambah pengetahuan para pengikutnya untuk lebih memu-

dahkan ia dalam melaksanakan tugasnya atau memangku 

jabatannya. 

3. Tujuan lain dari pada latihan ialah agar supaya pengawasan 

lebih sedikit. Bilamana bawahan mendapatkan pendidikan 

khusus dalam melaksanakan tugasnya, maka lebih sedikit 

kemungkinan ia membuat kesalahan. Bila bawahan dapat 
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melaksanakan pekerjaan dengan membuat sedikit kesalahan, 

maka tidak perlu banyak waktu yang disediakan pemimpin 

untuk pengawasan. Salah satu tujuan dari pendidikan ialah 

agar semakin sedikit waktu pemimpin untuk pengawasan 

bawahan.126 

 

Pandangan dari kedua pakar tersebut, tentang tujuan 

pelatihan memberikan gambaran petapa pentingnya suatu tujuan, 

dan betapa perlu dipahami tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, 

sebab dengan mengetahui tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, akan 

membawa manfaat yang lebih besar dari hidup dan kehidupan 

manusia itu sendiri. 

Tujuan pelatihan, dapat membawa seseorang pada 

kemampuan berkreasi dan bertindak lebih teliti lagi di dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, sebab dampak yang diakibatkan 

oleh kesalahan di dalam bekerja adalah lebih besar pengaruhnya, 

baik terhadap dirinya mapun terhadap orang lain dan lembaga 

dimana ia berkecimpun. 

 

3. Metode Pelatihan  

Metode pelatihan yang ditampilkan oleh A. A. Anwar Prabu 

Mangkunegara, dalam memperaktekkan metode tersebut perlu 

pemilihan metode yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi 

lapangan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan. 

Sedangkan Susilo Martoyo,127 mengemukakan metode 

latihan sebagai berikut : 

a. Metode latihan bagi karyawan nonmanagerial: 

 On the job method (dalam pekerjaan) 

 On the job 

 Appreticeship (magang) 

 Off the job method (di luar pekerjaan) 

  Vestibule school 

  kursus-kursus 
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b. Metode latihan bagi karyawan manajerial. 

 On the job method (dalam pekerjaan) 

 Belajar dari pengalaman 

 Coaching 

 Understudy (magang) 

 Posision rotation/tour of duty 

 Proyek khusus dan task force 

 Penugasan dalam bentuk panitia 

 Bacaan selektif. 

 On the job methods (di luar pekerjaan) 

 Kursus-kursus 

 Role playing 

 Simulasi 

 Sensitivity training 

 Latihan 

 Special meeting 

 Multiple management. 

 

Metode pelatihan tersebut dapat digunakan dengan menye-

suaikan kondisi di lapangan dan kondisi peserta yang dihadapi, 

atau juga dapat digunakan dengan menggunakan komparasi yaitu 

menggunakan beberapa metode dalam satu pertemuan atau 

kegiatan belajar, sehingga peserta didik tidak jenu dalam meng-

ikuti pelatihan. 

 

4. Prinsip Pelatihan 

 Susilo Matoyo,128 menyebutkan bahwa berdasarkan penga-

laman dan penelitian para ahli, terdapat beberapa prinsip pela-

tihan, sebagaimana dikemukakan oleh Dale Yoder menyebutkan 

sembilan prinsip pelatihan yaitu: 

 Individual defferences. 

 Relation to job analysis. 

 Motivation. 
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 Active participation. 

 Selection of trainees. 

 Selection of trainer. 

 Trainer training 

 Training methods. 

 Principles of learning. 

 

Dari berbagai prinsip pelatihan atau belajar tersebut, meru-

pakan gambaran umum dari suatu pembelajaran secara ideal. 

Prinsip tersebut memberi makna bahwa belajar adalah suatu 

proses yang panjang dan berkelanjutan dan yang dituntut adanya 

pengetahuan dan pengalaman di dalam memulai suatu pekerjaan.  

 

B. Pelaksanaan Latihan 

1. Tahapan Pelatihan 

Sebelum dimulai suatu pelatihan, terlebih dahulu diawali 

dengan berbagai persiapan-persiapan atau tahapan-tahapan pen-

ting yang harus dilalui. 

Tahapan-tahapan dimaksud adalah dimulai dari analisis 

kebutuhan akan perlunya suatu kegiatan dilaksanakan, persiapan 

dari perencanaan, organisasi yang mengelolanya atau menjalankan 

kegiatan pelatihan tersebut, peserta pelatihan yang akan mengikuti 

pelatihan, ketepatan waktu dan biaya serta tempat pelaksanaan. 

Kesemuanya itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum acara 

pelatihan dimulai.  

Rumusan di atas sebaiknya menjadi perhatian di dalam 

merancang suatu kegiatan, sebab tanpa adanya rambu-rambu 

tersebut akan membawa pada suatu kegiatan yang tidak menentu 

arah. Dengan adanya tahapan-tahapan kegiatan dan pelaksanaan 

latihan yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan di dalam 

berbuat, maka akan lebih mendekati kepada keberhasilan yang 

optimal sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pencapaian sasaran 
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dan tujuan kegiatan dapat tercapai dengan baik dan kegiatanpun 

berjalan dengan lancar.  

 

2. Perencanaan Latihan 

Sebelum memulai suatu kegiatan terlebih dahulu diawali 

dengan tahapan-tahapan. Tahapan dimaksud adalah diawali 

dengan sebuah perencanaan yang matang dan mantap, dan 

disusun secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 

M. Manulang129 mengemukakan tujuan pokok perencanaan 

pelatihan yaitu: 

a. Tujuan training. 

Langkah pertama dalam program training adalah 

menetapkan terlebih dahulu apa yang harus dicapai dengan 

training tersebut. Tujuan training, sesungguhnya merupakan 

landasan dari pokok-pokok lainnya, sebab berdasar tujuan 

itulah ditetapkan metode training yang akan dianut, subyek 

yang dibahas, peserta dan siapa instruktur yang kualifaid 

untuk dapat memberi subyek-subyek yang bersangkutan. 

b. Subyek training. 

Apa yang harus dibahas dalam training haruslah 

dihubungkan dengan kebutuhan organisasi yang mengirim 

pegawai-pegawai yang mengikuti training yang bersangkutan. 

c. Jadwal training 

Jadwal training yang tepat, sangat berpengaruh untuk 

efektifitas suatu program training. Ia harus disesuaikan 

dengan keinginan para peserta, terlebih pula harus dipilih 

waktu dengan melihatnya dari sudut produktifitasnya. 

d. Lokasi training. 

Dalam menetapkan lokasi suatu training perhatian 

harus diarahakan pada kemungkinan selain pemberian fasili-

tas bagi training, tetapi juga suasana yang sebaik mungkin, 

sehingga para peserta merasakan suasana iklim yang tepat 

untuk belajar. 
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e. Jumlah dan kulifikasi peserta. 

Jumlah dan kualifikasi peserta, perlu mendapat perha-

tian. Jumlah peserta sebaiknya jangan melebihi 30 orang, 

sungguhpun hal ini ada hubungannya dengan ruangan kelas, 

atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.  

f. Instruktur. 

Sesungguhnya salah satu variable yang sangat menen-

tukan untuk sesuatu training, selain peserta, metode training 

dan bahan adalah instruktur atau pelatih. Ada tiga kualifikasi 

penting yang harus dipenuhi oleh setiap instruktur yaitu: 

 Pengetahuan yang mendalam mengenai topiknya. 

 Faham akan berbagai metode training 

 Adanya keinginan untuk mengajar. 

 

Apabila seorang instruktur tidak memiliki salah satu dari 

tiga syarat tersebut, maka akan berpengaruh pada kualitas train-

ing, sebab seorang instruktur sebaiknya siap lebih awal, terutama 

mengenai persiapan yang dispersiapkan oleh instruktur, termasuk 

ke tiga syarat di atas. 

 

3. Kebutuhan Pelatihan 

Surya Dharma130 menguraikan kebutuhan pelatihan sebagai 

pelatihan yang direncanakan harus dimulai dengan sebuah analisis 

mengenai kebutuhan pelatihan. Apa yang dilakukan oleh pelatih 

adalah terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, hal 

ini berkaitan dengan evaluasi kerja dalam hubungannya dengan 

sasaran dan tuntutan akan atribut dan tingkat kompensi, dan atas 

dasar analisis ini memutuskan kebutuhan pelatihan mana yang 

harus dipersiapkan untuk membawa peningkatan atau untuk 

mempersiapkan individu mengelola perubahan di masa depan. 

Kebutuhan pelatihan seharusnya sudah dapat diidentifikasi pada 

evaluasi kinerja, dan metode untuk memenuhinya sudah di-

masukkan ke dalam kesepakatan kinerja serta rencana pengem-

bangan individu. Kebutuhan pelatihan menetapkan apa yang perlu 
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diketahui dan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk 

mengelola atau mengoperasikan secara efektif system, peralatan, 

prosedur dan proses yang baru atau secara umum mampu meng-

adaptasikan diri mereka sendiri kepada tuntutan baru. Kebutuhan 

individu dapat pula diidentifikasikan melalui pusat penilaian yang 

dapat dipergunakan sebagai aktifitas pengembangan (mengung-

kapkan kebutuhan akan pelatihan kompetensi yang spesifik bagi 

para individu) selain juga sebagai cara untuk menaksir potensi. 

Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat sepuluh cara 

pelatihan dalam meningkatkan kinerja organisasi yaitu: 

 Memastikan bahwa pernyataan misi perusahaan tidak hanya 

dilihat dan didengar oleh para karyawan tetapi juga dipahami, 

diterima dan ditindak lanjuti. 

 Mengkomunikasikan dan mendapatkan komitmen terhadap 

nilai-nilai organisasi. 

 Sebuah alat yang lebih efektif untuk mencapai perubahan 

budaya. 

 Menyalurkan sikap-sikap serta kepercayaan-kepercayaan 

kepada arah yang tepat. 

 Membantu perubahan organisasi dengan memperlengkapi 

orang dengan keahlian-keahlian baru yang diperlukan. 

 Meningkatkan fleksibilitas dengan membantu orang menda-

patkan keahlian-keahlian baru. 

 Menyokong inovasi dan pertumbuhan dengan memastikan 

bahwa orang mampu untuk menginplementasikan perubahan 

dan melaksnakan tugas-tugas baru. 

 Mempercepat induksi para trainer, pemula dan para karyawan 

yang baru dipromosikan, membawa mereka dengan cepat 

kepada standar kinerja para pekerja yang berpengalaman serta 

efektif. 

 Menyediakan ruang dan mengembangkan bakat yang dispe-

sifikasikan oleh rencana strategis perusahaan untuk mencapai 

pertumbuhan jangka panjang dan target profitabilitas. 
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 Meningkatkan keefektifan organisasi secara umum dengan 

mengisi kesenjangan di antara apa yang dapat dilakukan 

orang dan apa-apa yang seharusnya mampu mereka lakukan. 

 

Selanjutnya juga dikemukakan sepuluh cara untuk memas-

tikan bahwa pelatihan yang berhubungan dengan kinerja ini benar-

benar memberikan kontribusinya terhadap kinerja organisasi yang 

lebih baik, yaitu: 

 Kembangkan sebuah strategi pelatihan yang terintegrasi 

dengan menyokong strategi bisnis. 

 Pahami bahwa inovasi dan perubahan selalu menghasilkan 

kebutuhan pelatihan dan tidak akan dapat berjalan secara 

sepenuhnya efektif kecuali apabila kebutuhan-kebutuhan 

tersebut terpenuhi. 

 Analisis kesempatan serta ancaman yang dihadapi organisasi 

untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan 

menghadapi tantangan, ancaman dan kesempatan yang 

dihadapi organisasi. 

 Analisis budaya organisasi untuk mengidentifikasi kegagalan 

dan kelemahan yang dapat dihindari di masa mendatang 

dengan bantuan pelatihan. 

 Menilai rencana sumber daya manusia dan analisis perubahan 

organisasi yang diusulkan untuk menentukan keahlian yang 

kemungkinan besar akan dibutuhkan di masa depan dan 

implikasi pelatihan dari pengembangan keahlian baru. 

 Menilai implikasi pelatihan bagi peningkatan fleksibilitas 

dalam bidang seperti multi-skilling. 

 Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan individu 

melalui manajemen kinerja, pusat penilaian dan analisis 

tingkat sejauh mana atribut serta kompetensi yang diminta 

dimiliki oleh para pemegang pekerjaan secara individu. 

 Pastikan bahwa para manajer dan pemimpin tim sadar 

sepenuhnya akan tanggung jawab pelatihannya dan dileng-
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kapi dengan keahlian untuk memenuhinya sebagaimana 

mestinya. 

 Tangkaplah setiap kesempatan pelatihan sebagai suatu ke-

sempatan untuk membuat suatu dampak yang positif 

terhadap efektifitas organisasi. 

 

Kebutuhan pelatihan tersebut menjadi dasar pelaksanaan 

pelatihan di masa datang, karena dengan mengidentifikasi secara 

kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan, akan membawa 

pada dampak positif dan kemungkinan kegagalan akan lebih ber-

kurang,dan setiap tantangan akan dapat diketahui terlebih dahulu 

sebelum tantangan itu muncul sudah dapat diantisipasinya dengan 

baik.  

 

4. Evaluasi Program Pelatihan 

Program pelatihan yang paling mendasar meliputi on-the-job-

training dimaksudkan agar karyawan segera memulai tugasnya 

dan belajar secara langsung melalui tugas yang mereka kerjakan, 

atau memperhatikan orang lain untuk sementara dan kemudian 

menirukannya di tempat kerja. On-the-job-training merupakan jenis 

pelatihan yang paling mudah dan efektif untuk diimplemen-

tasikan.131 

  

C. Format Manajemen Pelatihan Dakwah 

Setelah mencermati uraian di atas, maka setidaknya sudah 

mendapat gambaran tentang proses pelaksanaan pelatihan, dan 

tidak menutup kemungkinan di dalam melaksanakan pelatihan 

manajemen dakwah, maka teori yang telah dikemukakan di atas, 

dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam melaksanakan kegiatan 

pelatihan dakwah di masa datang. 

Pada uraian ini akan dikemukakan format manajemen 

pelatihan dakwah sebagai berikut: 
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1. Dasar pemikiran. 

Pada dasar pemikiran ini dikemukakan masalah-masalah 

yang terkait dengan analisis kebutuhan akan pelatihan, termasuk 

latar belakang pelaksanaannya, serta berbagai rumusan masalah 

yang dihadapi, sehingga pelatihan itu dilaksanakan. 

 

2. Merancang proposal pelatihan dakwah. 

Di dalam merancang proposal pelatihan dakwah, perlu 

menetapkan terlebih dahulu berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dakwah yaitu : 

a. Menetapkan tujuan dan target pelatihan. 

Tujuan dan target, terlebih dahulu harus ditetapkan secara 

jelas dan tajam. Tujuan dan target ini sebaiknya tidak menim-

bulkan berbagai penafsiran, sehingga interpretasinya tidak 

bermacam-macam. 

b. Menentukan materi pelatihan. 

Materi pelatihan hendaknya dipertimbangkan kesesuaiannya 

dengan tujuan pelatihan, agar pelatihan tidak terkesan adanya 

system pemerataan pemberian materi kepada orang-orang 

yang dianggap berpengaruh. 

c. Menentukan organisasi pemateri pelatihan. 

  Organisaasi pemateri juga harus jelas, agar pengaturan penya-

jian materi dapat berjalan dengan lancar dan terarah sesuai 

dengan urutan kepentingan materi tersebut. 

d. Menentukan system dan metode pelatihan. 

  Sistem dan metode pelatihan sangat berpengaruh pada 

pencapaian sasaran dan tujuan pelatihan. Oleh karena itu, 

menggunakan system dan metode yang baik akan menunjang 

kelancaran pelaksanaan pelatihan dan pencapaian sasaran dan 

tujuan dapat tercapai. 

e. Menentukan waktu, lokasi dan akomodasi. 

  Waktu, lokasi dan akomodasi sangat mempengaruhi jalannya 

pelatihan. Oleh karena itu, waktu betul-betul sudah dipertim-

bangkan dengan matang, sebab kurangnya waktu atau terlalu 
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banyak waktu luang akan mengganggu pelaksanaan pelatih-

an. Demikian pula dengan lokasi pelatihan serta akomodasi 

yang tetap. 

f. Menentukan persyaratan peserta pelatihan. 

  Dengan adanya persyaratan peserta pelatihan akan memu-

dahkan di dalam melaksanakan dan mengkoordinir serta 

mengatur pelaksanaan pelatihan. 

g. Menentukan kompetensi pelatihan. 

  Kompetensi pelatihan memang memegang peranan yang 

sangat penting dalam suatu pelatihan. Oleh karena itu, perlu 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pelatihan 

dakwah dilakukan. 

h. Menentukan rencana anggaran pelatihan. 

  Rencana anggaran memang merupakan salah satu penentu di 

dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dakwah. Sebab 

dengan anggaran yang minim akan membawa pada pelak-

sanaan kegiatan apa adanya. 

 

3. Menyusun organisasi Pelatihan 

a. Panitia pengarah. 

 Panitia pengarah sebaiknya dicantumkan orang-orang yang 

betul-betul mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan, sebab 

salah satu tugas pengarah adalah memberikan bimbingan di 

dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan, dan bahkan 

panitia pengarah memberikan jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi oleh panitia. 

b. Panitia pelaksana. 

Panitia pelaksana, adalah panitia yang bertanggung jawab 

sepenuhnya perjalanan tugas-tugas kepanitiaan, sebab pada 

diri merekalah dibebankan tugas dan tanggung jawab ke-

giatan berjalan atau tidaknya. Oleh karena itu, panitia sebaik-

nya diserahkan kepada mereka yang benar-benar mengetahui 

system pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan. 
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Berilah tugas kepanitiaan ini kepada mereka yang memahami 

seluk beluk kegiatan yang akan dilaksanakan, sebab bagi 

mereka yang baru belajar melaksanakan kegiatan, tentunya 

akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

4. Pengelolaan Pelatihan. 

a. Pemberian teori. 

Berbagai teori yang diberikan kepada peserta pelatihan adalah 

sangat mempengaruhi kualitas pelatihan. Oleh karena itu, 

materi yang diberikan betul-betul sudah dirancang sedemikian 

rupa, sehingga sasaran dan tujuan pelatihan dapat dicapai. 

Urut-urutan penyajian materi adalah sangat penting diper-

timbangkan, mulai dari dasar-dasar pengelolaan, naskah, 

psikologi, komunikasi, disiplin dan etika, kepemimpinan serta 

pelaporan dan evaluasi kegiatan. Atau dengan kata lain materi 

pelatihan diawali dengan materi dasar, materi inti dan materi 

praktek.  

b. Praktikum 

Praktikum merupakan materi penutup, atau dapat juga 

dijadikan sebagai materi sesudah teori. Hal ini dilakukan 

apabila ada materi yang dituntut perlunya ada praktek. 

Kegiatan praktek ini sebaiknya diprogram dengan sebaik-

baiknya, baik dari waktu, lokasi, biaya dan orang-orang yang 

mengikuti praktek serta metode dan teknik yang dilaku-

kannya. 

 

5. Sistem pengawasan (monitoring) pelaksanaan pelatihan. 

a. Pengawasan langsung pelaksanaan pelatihan. 

Kegiatan pelatihan sebaiknya diawasi langsung oleh orang-

orang yang berhak mengawasinya. Pada poin tiga di atas telah 

dijelaskan bahwa pengawasan ini dilaksanakan oleh panitia 

pengarah dan panitia pelaksana, dan bahkan kegiatan yang 

didlaksanakan ini juga diawasi oleh pihak-pihak, misalnya 
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sponsor, atau yang berkepentingan lainnya, termasuk 

pimpinan di atasnya. 

Pengawasan langung ini diadakan adalah untuk melihat lebih 

dekat sejauh mana perkembangan kegiatan pelatihan itu 

berlangsung, dan tentunya akan disesuaikan dengan proposal 

yang diajukan, dan bila terdapat penyimpangan dari 

pelaksanaan, maka pihak pengawas langsung memperbaiki 

kesalahan yang ada. 

b. Pelaporan pelaksanan pelatihan (kegiatan kelas dan lain-lain). 

Pelaporan pelaksanaan latihan adalah pihak panitia pengarah 

bersama-sama panitia pelaksana melaporkan jalannya kegiat-

an, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, semuanya 

dilaporkan secara tertulis. Laporan ini disampaikan kepada 

pimpinan yang mendelegasikan pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Laporan pelaksanaan pelatihan adalah dibuat secara tertulis 

segala jenis kegiatan yang berlangsung, termasuk aktivitas 

peserta, baik di dalam kelas, di pondokan, di luar kelas, 

rekreasi dan semacamnya, semuanya tidak boleh luput dari 

laporan kegiatan /pelaksanaan latihan. 

c. Pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan. 

Laporan keuangan dibuat oleh panitia, sebaiknya dicantum-

kan dalam laporan keuangan tersebut, adalah sumber dana 

dan jenis-jenis pengeluaran yang dirinci secara mendetail, 

berikut bukti/kuitansi, baik penerimaan maupun penge-

luaran. 

 

6. Rekomendasi. 

a. Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan. 

Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan ini dimaksudkan adalah 

diharapkan lahirnya rekomendasi dari kegiatan pelatihan, 

gunanya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi 

dasar pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pelatihan. 
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b. Evaluasi administrasi. 

Rekomendasi dari evaluasi administrasi adalah dimaksudkan 

munculnya suatu ide atau gagasan, terutama dari proses 

pelaksanaan pelatihan, serta kebijakan-kebijakan pimpinan 

dakwah ke depan. 

c. Evaluasi keuangan. 

Evaluasi keuangan adalah eveluasi di bidang keuangan, 

termasuk pemanfaatan dana pelatihan. Hal ini dimaksudkan 

agar peserta mengkritisi pelaksanaan pelatihan, terutama dari 

penggunaan dana, termasuk sumber dana. Maksudnya adalah 

agar sumber dan pengelolaan dana pada kegiatan berikutnya 

ada suatu rekomendasi system pengelolaan dan sumber 

pengelolaan dana yang lebih efektif dan efisien.  
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