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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi 
1. Konsonan  

  k = ك  = ض d = د a = ا

  l = ل  = ط  ż = ذ b = ب

 m = م  =  ظ  r = ر t = ت

 n = ن „ = ع  z = ز ś = ث

 w = و gh = غ  s = س j = ج

 h = هـ p = ف  sy = ش  = ح

 y = ي q = ق   = ص kh = خ

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan 

tanda (‛). tā’ al-Marbūţah (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak 

di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; al-risālat al-

mudarrisah; al-marhalat al-akhīrah. 

 
2. Vokal dan Diftong 

1. Vokal (a, i, u)      2. Diftong (aw, ay) : 
Bunyi Pendek Panjang 

 

Bunyi Tulis  Contoh  
Fathah a Ā او aw qawl 

Kasrah i Ī اي ay bayn 
d ammah u Ū  

 

Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), 

misalnya  bayn (بيه), qawl (قول), ‘Usayd bin Ubaydah (أسيد بنه ابيندة) dan lain-

lain. Selanjutnya syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, dan kata 

sandang al- (alif lām ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak 

di awal kalimat, misalnya, al-Bukhāriy berpendapat dan menurut al-Bukhāriy. 
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 ditransliterasi dengan t, tetapi jika ia terletak di (ة)

akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h, misalnya al-Risālat al-

Mudarrisah (الرسالة المدرسة) 

Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang 

belum menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. 

Laf -Jalālah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan 

huruf lainnya atau berkedudukkan sebagai (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah, misalnya dīnullah, billāh, Rasūlullah, 

‘Abdullah dan lain-lain. Adapun ah di akhir kata yang 

disandarkan kepada lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf t, misalnya 

tillah. 

B. Singkatan 

swt. = Subḥānahu wata‘āla  

saw., = Ṣalla Allāh ‘alayhi wa sallam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

Q.S = Al-Qur‟an Surah 

t.tp., = Tanpa tempat penerbit 

t.p., = Tanpa penerbit 

Cet. = Cetakan 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 
 

Nama  : AHMAD CHOIRUN ULUM 
NIM : 80100314038 
Judul :  Kontribusi Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Umat Di Kota Makassar (Studi Pada Peningkatan Aktivitas 

Dakwah) 

   
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang 

Kontribusi Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Pembangunan Umat Studi Pada 

Peningkatan Aktivitas Dakwah di Kota Makassar  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitaitif deskriptif, 

pendekatan penelitian lebih mengutamakan sosiologi dakwah. Instrumen dalam  
penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengolahan 
data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan 
hasil pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta memprediksi hasil 
wawancara sebagai data pendukung. Untuk keabsahan data penelitian, maka 
digunakan metode perssistent observasion, triangulasi (triangulation), member 
check, referential adequacy cheks. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Aktivitas dakwah Nahdlatul Ulama 

dalam upaya peningkatan pembangunan umat di kota Makassar adalah 

melakukan interaksi dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial melalui 
pendekatan kultural dan struktural dengan  cara tawassuth (moderat) tawazun dan 
ta’adul (keseimbangan) tasamuh (toleran) sehingga kembali pada substansi dan 
semangat khittah dan memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan 
mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Konstribusi dakwah Nahdlatul Ulama 

sebagai organisasi keagamaan terhadap warga Nadhliyyin yakni dengan melakukan 
dakwah bi al-lisan, bi al-qalam dan bi al-hal diimplementasikan dalam lailatul Ijtima, 
kajian Ahlus Sunnah wal Jama'ah, publikasi hasil kajian Ahlus Sunnah wal Jama'ah 
dalam bentuk buletin, peningkatan safari dakwah keagamaan, memberdayakan 
Masjid-Masjid warga NU, pelatihan ke-ta'mir-an Masjid, membentuk kaderisasi NU 
untuk meningkatkan kualitas dan militansi kader dan Pendirian komisariat NU Kota 
Makassar.  

Implikasi penelitian ini secara rinci, tantangan dakwah NU solusi atas 
problematika yang dihadapi secara umum yaitu dakwah NU secara internal harus 
memfokuskan diri pada akvitas dakwah dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat 
dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Dakwah NU secara internal 
harus menyiapkan kader-kader dakwah (para dai). Dakwah melalui jalur struktural 
sama pentingnya dan harus saling melengkapi dakwah melalui jalur kultural. Dakwah 
NU secara internal harus membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi 
pengembangan yakni mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih 
profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek terutama bagi kalangan nahdliyyin.  
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ABSTRACT 
 

Name   : AHMAD CHOIRUN ULUM 
Student Reg. No. : 80100314038 
Title   : The Contribution of Nahdlatul Ulama in Enhancing the  

         Community Development in Makassar (A Study on  

      Preaching Activities Enhancement)  
 
 
The study was aimed at providing a general overview of the contribution of 

Nahdlatul Ulama in enhancing the community development of the study on preaching  
activities enhancement in Makassar. 

The study was descriptive qualitative research using a preaching sociology 
approach. In-depth interview and documentation were utilized in collecting the data 
which then processed by systematically organizing records of observations of written 
and unwritten data, and predicting the interview outcomes as supporting data. For the 
research validity, the methods of persistent observational, triangulation, member 
check, and referential adequacy check were employed. 

The results of the study stated that the preaching activities of Nahdlatul Ulama 
in an effort to enhance the development of people in Makassar were carrying out 
social interaction, a cultural approach with tawassuth (moderate) tawazun and ta'adul 
(balance) tasamuh (tolerant), back to the substance and the spirit of khittah and 
maintaining old traditions that were still good (relevant) and taking the better novel 
points. The contributions of Nahdlatul Ulama's preaching as a religious organization 
to Nadhliyyin communities was performed by bi al-lisan, bi al-qalam and bi al-hal 
implemented in Lailatul Ijtima, studying Ahlus Sunnah wal Jama'ah, publishing the 
study results of Ahlus Sunnah wal Jama'ah in the forms of bulletins, enhancing 
religious quality, empowering Mosques of NU members, ta'mir mosques training, 
regeneration to improve the quality and militancy of cadres and the establishment of 
NU commissariat in Makassar.  

The implications of the study in detail were that the challenges of NU's 
preaching and solutions to the problems faced in general, namely NU's preaching 
internally have to be focused on the preaching activities in an effort to alleviate the 
people’s poverty by empowering the community-based economic. The internally NU 
preaching must prepare the preaching cadres (the preachers). The preaching through 
structural ways were as equally important as the preaching through cultural ones and 
must complement each other. The preaching should provide a social map of people as 
the initial information for the enhancement, such as establishing centers of study and 
information for the people more professionally and oriented towards the advancement 
of science and technology, particularly for the nahdliyyin. 
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 تجريد البحث
 أدًذ خٛز ػهٕو : اسى انثادث

 81011000108 : رقى انرسجٛم

ػُٕاٌ 

 الأطزٔدح

مكاسر مساهمة نهضة العلماء في رفع تنمية الأمة بمدينة  :

 )دراسة في الارتقاء بالأنشطة الدعوية(
=========================================================================================== 

َٓضح انؼهًاء فٙ  ْذف ْذا انثذث إنٗ إػطاء انرظٕر انؼاو تظذد يساًْح

 رفغ ذًُٛح الأيح تًذُٚح يكاسز دراسح فٙ الارذقاء تالأَشطح انذػٕٚح

ٔانًُٓج انًرثغ فٙ ْذا انثذث ْٕ انًُٓج انُٕػٙ ٔانٕطفٙ، ٔيذخهّ أقزب 

إنٗ الاَرفاع تانًذخم الاجرًاػٙ انذػٕ٘. ٔالأداج انًسرخذيح فّٛ ْٙ انًقاتهح 

انًجًٕػح ػٍ طزٚق ذُظٛى َرائج انًلادظح انؼًٛقح ٔانرٕثٛق، ٔذى ذذهٛم تٛاَاذّ 

ٔانثٛاَاخ انكراتٛح، ٔانقٛاو ترُثئ َرائج انًقاتهح َفسٓا كثٛاَاخ سائذج يؤٚذج نهثذث. 

ٔإػادج فذض ٔلاخرثار انثٛاَاخ قاو انثادث تانًلادظح انًسرًزج، ٔانرثهٛث، 

 انثٛاَاخ، ٔإثثاخ كفاٚح انًزاجغ أٔ انًظادر.

فٙ سثٛم ح انذػٕٚح يٍ قثم َٓضح انؼهًاء الأَشطٔأٔضذد َرائج انثذث أٌ 

الارذقاع تثُاء الأيح تًذُٚح يكاسز ْٙ انقٛاو تانرفاػم فٙ يجالاخ الاقرظاد ٔانرزتٛح 

ٔالاجرًاع يٍ خلال انًذخهٍٛ انثقافٙ ٔانٕظٛفٙ تانرٕسظ ٔانرٕاسٌ ٔانرؼادل 

انظانخ ٔانرسايخ يغ انزجٕع إنٗ الأطم ٔرٔح انخطح تانًذافظح ػهٗ انقذٚى 

تاػرثارْا يُظًح دُٚٛح َذٕ ٔالأخذ تانجذٚذ الأطهخ. ٔأٌ يساًْح َٓضح انؼهًاء 

انذػٕج تانهساٌ، ٔانذػٕج تانقهى ٔتانذال دٛث ذى أَظارْا انُٓضٍٛٛ ذرًثم فٙ 

أْم انسُح الاسرٛؼاتٛح نشؤٌٔ ذراسح ػُذ انٔذطثٛقٓا ػُذ كم نٛهح الاجرًاع، 

ػهٗ شكم انًُشٕراخ انذٔرٚح، ٔالإكثار يٍ  ، َٔشز انُرائج الاجرًاػٛحٔانجًاػح

انزدهح انذػٕٚح، ٔذطٕٚق انًساجذ انُٓضٛح، ٔانرذرٚة ػهٗ ذؼًٛز ْذِ انًساجذ، 

ٔذكٍٕٚ انكٕادر انُٓضٛح يٍ أجم الارذقاء تانجٕدج ٔاَرًائٓا ٔإقايح يكرة َٓضح 

 انؼهًاء تًذُٚح يكاسز

انرٙ ذٕاجٓٓا َٓضح ٔانًسرفاد يٍ انثذث أَّ تشكم ذفظٛهٙ ٕٚضخ انرذذٚاخ 

انؼهًاء، ٔانذهٕل انًُاسثح نٓا ػًٕيا ْٙ أٌ دػٕذٓا انذاخهٛح ٚجة أٌ ذزذكش ػهٗ 

الأَشطح انذػٕٚح فٙ سثٛم انقضاء ػهٗ فقز الأيح ػٍ طزٚق ذطٕٚق الاقرظاد انقائى 

ػهٗ انًجرًغ، ٔأٌ دػٕذٓا انذاخهٛح ٚجة أٌ ذٓٛئ انكٕادر انذػٕٚح تشكم خاص، 
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ق انًسانك انٕظٛفٛح يًٓح نهغاٚح ٔٚجة أٌ ٚكًم تؼضٓا تؼضا، ٔأٌ دػٕذٓا ػٍ طزٚ

ٔأٌ ْذِ انذػٕج انذاخهٛح ٚجة أٌ ذظُغ انخزٚطح الاجرًاػٛح نلأيح تشكم أكثز 

ادرزافا تاػرثارْا يؼهٕياخ أٔنٛح يٍ أجم انرطٕٚز ْٔٙ إَشاء انًزاكش انذراسٛح 

و ٔانركُٕنٕجٛا ٔلا ٔانًزاكش الإػلايٛح نلأيح تشكم يذرزف يرجّ إنٗ ذقذو انؼهٕ

 سًٛا نذٖ انُٓضٍٛٛ أَفسٓى.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah artinya, selalu mendorong pemeluknya untuk 

senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat 

Islam sangat berkaitan erat dengan dakwah yang dilakukan. Oleh karena itu 

dalam Al-qur’an menyebut kegiatan dakwah dengan kata  قولالاحسن  (ucapan yang 

baik) dan احسن القول (perbuatan yang baik).1
 Dengan demikian, umat Islam 

dituntut untuk dapat memilah-milah dan menyaring informasi yang datang 

sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.2
  

Salah satu aktivitas keagamaan yang secara langsung dimanfaatkan untuk 

mensosialisasikan ajaran agama Islam bagi penganutnya dan umat manusia pada 

umumnya, aktivitas dakwah seringkali terartikulasi melalui lisan, tulisan, 

maupun perbuatan nyata.3
 Di era modern ini umat Islam dihadapkan pada sebuah 

tantangan yang tidak dapat dianggap ringan dengan adanya perubahan yang 

massif dalam semua lini aspek kehidupan. Sebagai dampak laju perubahan 

tersebut, baik itu informasi maupun sistem komunikasi tidak saja sulit disaring, 

apalagi dibendung, tetapi juga turut mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan situasi yang seperti ini agama diposisikan 

dalam lingkar perdebatan, apakah harus tunduk mengikuti irama perubahan 

ataukah sebaliknya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan merupakan 

                                                 
1YunanYusuf, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 4. 
2 Lihat Yunan Yusuf, Metode Dakwah, h. 6. 
3 Samsul Munir Amin,  Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1. 
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sesuatu hal yang pasti harus dilakukan sehingga dapat merujuk kepada nilai-nilai 

agama.4  

Dakwah merupakan tugas mulia namun dalam pelaksanaannya, belum 

sepenuhnya dikelola secara profesional yang maksimal dan terukur.  

Para dai atau lembaga dakwah belum mampu membuat perubahan yang 

segnifikan sebagaimana cita-cita agama Islam itu sendiri yaitu rahmatan lil-

alamin. Akibatnya, dakwah kurang diminati sehingga belum mampu memberikan 

pengaruh  yang signifikan bagi kemajuan umat.  

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan Islam ( jam‟iyyah 

diniyyah islamiyah) untuk meningkatkan mutu pribadi muslim yang mampu 

menyesuaikan kehidupan dengan ajaran agama Islam serta mengembangkannya, 

sehingga terwujudlah peranan ajaran agama Islam dan para pemeluknya sebagai 

rahmatan lil „alamin (sebagai rahmat bagi seluruh alam) sebagaimana firman 

Allah Swt dalam  QS al-Ambiya / 21 : 107  

                

Terjemahnya:  

“ Tidaklah  Kami  mengutusmu  (Muhammad) kecuali menjadi rahmat 

bagi seluruh alam.5 

 

Model dakwah dalam sejarah pada masa Nabi Muhammad saw, perlu 

dihadirkan kembali, demikian pula nilai-nilai dan makna sejarahnya pada masa-

masa di dunia Islam modern, saat ini di Indonesia, termasuk di kota Makassar dari 

kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, model dakwah multikultural 

                                                 
4 Abu Yazid, Islam Akomodatif  (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 1. 
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag, 1998)  
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yang merupakan metode Dakwah NU perlu diangkat sebagai penelitian guna 

memperoleh konsep tentang model dakwah kultural yang dapat dilakukan di 

masyarakat Makassar.  

Paradigma pembangunan kota Makassar hendaknya berorientasi pada 

pembangunan manusia dan kotanya. Dengan kata lain, pembangunan perkotaan 

jangan hanya bertumpu pada pemerintah kota semata tetapi yang terpenting 

mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif. Saatnya pemerintah 

kota memberdayakan seluruh potensi masyarakat Makassar dalam menyukseskan 

program pembangunan kota Makassar. Namun disisi lain, masyarakat juga harus 

mau berperan aktif dan ingin diberdayakan.  

Untuk mendukung proses ini perlu melibatan masyarakat tersebut, proses 

pengembangan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Penting 

disadari bahwasanya pembangunan ini tidak saja merupakan fisik semata, tetapi 

bagaimana pembangunan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia. 

 Makassar kota dunia bisa terealisasi bila lingkungan dan budaya lokal 

menjadi fokus pembangunan. Kebutuhan utama pada masyarakat kota harus 

mudah terakomodasi dan dapat tinggal dengan nyaman. Semua pembangunan 

yang dilakukan berlandaskan kearifan local, dengan tidak mencabut sejarah 

Makassar, nilai-nilai luhur yang ada atau tidak menghilangkan jati diri Makassar. 

Perkembangan dakwah di Makassar adalah kegiatan dakwah terjadi di 

pesantren di mana para kyai sebagai pelaku dakwah dalam menyebarkan pesan 

agama Islam kepada masyarakat.6 Kegiatan dakwah semacam itu yang dilakukan 

                                                 
6 Lihat Hamka, Sejarah Kebudayaan Islam, jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) h.6 



4 
 

oleh para kyai dipondok pesantren, yang kemudian mereka mendirikan organisasi 

NU,Semisal,Muhammadiyah,Tsalafih yang identik dengan para kyai, santri dan 

pensantrennya. Perkembangan dakwah NU yang dimotori oleh para kyai serta 

para santri  dan wadahnya melalui pondok pesantren juga terus berkembang dan 

menyebar ke seluruh daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Makassar.  

Sejak masuknya Islam di Sulawasi-Selatan Tahun 1540 M, NU terus 

mengembangkan model dakwahnya sesuai dengan perkembangan masyarakat 

Sulawesi-Selatan yang begitu majemuk. Kegiatan dakwah NU di tengah 

masyarakat multi-kultural menuntut para dai dari kalangan ulama (kyai) untuk 

mengembangkan pola serta model dakwah guna untuk menyampaikan pesan 

dakwah yang mengena pada sasaran dakwah, yaitu masyarakat Islam kota 

Makassar yang bersifat majemuk dari sisi kultur-budaya, suku, etnis, bahasa dan 

agama. Oleh sebab yang demikian itu, bagaimana upaya dai dari NU dalam 

melaksanakan dakwah multikultural yang berbasis nilai kearifan lokal di tengah-

tengah masyarakat pluralis yang ada di kota Provinsi Sulawesi-Selatan saat ini. 

Berbagai ekspresi kecintaan mereka sebagaimana terjadi dalam peristiwa 

peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, bagi masyarakat Islam yang majemuk 

di kota Provinsi Sulawesi-Selatan di mana kondisi demikian merupakan bagian 

dari aktivitas sasaran dakwah, termasuk dakwah kaum Nahdliyin (NU) di kota 

Provinsi Sulawesi-Selatan sejak masuknya sampai sekarang. 

Uraian di atas dapat menggambarkan bahwa terdapat hubungan antara 

sub sistem agama Islam dan sub sistem budaya dalam proses dakwah, di mana 
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sasaran dakwah adalah masyarakat yang memiliki keyakinan agama dan nilai 

budayanya masing-masing, walaupun mereka adalah menganut agama Islam. 

Dakwah multikultural di tengah kemajemukan masyarakat, Proses dakwah adalah 

merupakan proses interaksi sosial guna menyebarkan ajaran agama Islam untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan social, hal yang harus dilakukan oleh NU di 

Provinsi Sulawesi-Selatan.7 

Ronald Robertson menyatakan, bahwa kesadaran akan kesatuan saling 

menghargai kebudayaan, merupakan sala satu bentuk nasionalisme yang 

cenderung melindungi masyarakat dari perpecahan.8 Kesatuan kebudayaan di 

dalamnya terdapat sub-sub sistem kebudayaan, antara lain sub sistem pendidikan, 

ekonomi dan sosial. Ketiga pendapat diatas menunjukkan bahwa adanya kegiatan 

dakwah dapat pula dipahami sebagai proses interaksi sosial di tengah masyarakat, 

di mana terjadi pelaksanaan penyebaran atau pengimplementasian pesan dakwah, 

tidak dapat terlepaskan dari sub-sub sistem lainnya seperti budaya, ekonomi, 

pendidikan, sosial dan sebagainya. Ini semuanya memperkuat gambaran dakwah 

kultural di tengah masyarakat Islam yang majemuk, yang dilakukan oleh dai dari 

kalangan NU dalam melaksnakan kegiatan dakwah di Provinsi Sulawesi-Selatan, 

dengan mengedepankan pola metode dakwah multi-kultural, untuk mencapai 

tujuan dakwah yang diinginkan oleh masyarakat Islam di Provinsi Sulawesi-

Selatan, khususnya di kota Makassar.  

                                                 
7 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama,Gerakan Dakwah NU dengan 

pendekatan kearifan lokal merupakan model dan poladakwah multickltural NU untuk menjadikan 
Islam sebagai rahmatan lil-'alamin. 

8 Ronald Robertson,  Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis (Jakarta: 
Rajawali Press, 1995), h. 220. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
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Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengembangan model dan pola 

dakwah perlu dilakukan oleh dai dalam menyampaikan pesan dakwah kepada 

masyarakat yang multi-kultural, guna mencapai hasil dakwah yang sesuai dengan 

tujuan dakwah di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Makassar, yang 

dilakukan khususnya oleh kaum Nahdliyin (dai dari kalangan ulama NU). Untuk 

itu, perlu dilakukan penelitian mengenai dakwah multikultural di daerah 

Makassar. 

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak 

terpisahkan dari umat Islam khususnya di kota Makassar,yang senantiasa berusaha 

saling memegang teguh prinsip persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), 

kebersamaan dan hidup berdampingan antar sesama ummat Islam maupun dengan 

sesama warga negara yang mempunyai keyakinan atau agama lain, untuk bersama 

mewujudkan cita-cita persatuan kesatuan suku bangsa dan negara yang kokoh 

serta dinamis. Untuk memperbaiki kondisi diatas bukanlah hal yang mudah, 

membutuhkan perjuangan yang maksimal untuk memperbaiki kondisi moral dan 

pembangunan karakter (character building) generasi bangsa. NU sebagai 

organisasi yang mempunyai pengaruh dalam anggota yang besar, dapat secara 

lebih aktif berperan dalam menyelesaikan masalah ini.  

Adapun NU dalam kancah politik, agama, sosial dan kemasyarakatan,  

maka akan ditemukan fakta yang tak terbantahkan seperti halnya dalam masalah 

kajian keagamaan, NU juga sudah tidak diragukan lagi. Banyak sekali intelektual 

muda NU yang sudah berkiprah dalam pembangunan pemikiran keagamaan di 

negeri ini. Banyak tokoh-tokoh muda dan mudi sebagai kader NU yang telah 
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mewarnai perkembangan kajian dan pemikiran keagamaan di Indonesia. NU juga 

dengan kekuatan organisasi dan jaringan lembaga pendidikan pondok pesantren, 

lembaga pendidikan ma'arif yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dapat 

berperan lebih aktif untuk membangun dan memperkuat karakter anak bangsa.9  

Secara doktriner, NU menganggap bahwasanya kewajiban berbangsa dan 

bernegara dalam wadah kesatuan NKRI adalah merupakan sesuatu yang final. 

Pembangunan karakter bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan, yang 

bermaksud serta bertujuan bukan hanya saja untuk mencerdaskan intelektualitas 

generasi bangsa, akan tetapi bermaksud pula untuk mencetak suatu generasi yang 

mempunyai ketinggian moral dan ketangguhan jati diri yang berkarakter. 

Untuk itu selanjutnya disingkat dengan NU organisasi Nahdlatul Ulama 

sebagai organisasi masyarakat besar di Indonesia, telah memainkan peran yang 

sangat penting dalam mewujudkan kemerdekaan dan perkembangan bangsa dan 

agama. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan 

dakwah Islamiyah, NU telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan.
10

 

Sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus organisasi kemasyarakatan, 

NU lahir dan berkembang dengan corak dan kulturnya sendiri. Sebagai organisasi 

berwatak keagamaan yang ahlussunnah wal jama’ah, maka NU menampilkan 

sikap akomodatif terhadap berbagai mazhab keagamaan yang ada di sekitarnya.  

Demikian selanjutnya sebagai penggerak organisasi kemasyarakatan, NU 

menampilkan sikap yang toleran terhadap nilai-nilai lokal. Adapun hubungan 

                                                 
9 Suud Fuadi, Nu dan Kebangkitan Ekonomi Umat https://suud83.wordpress.com/.../nu-

dan-kebangkitan-Translate this page Mar 27, 2009, didownload pada Tanggal 23 Apri 2015. 
10 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, 1 Desember 2015. Lihat Choirul 

Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlotul Ulama, Cet. I (Jatayu Sala, 1985), h. 5. Andre 
Feillard, Nahdlatul Ulama Vis-a-Vis Negara (Yogyakarta: LkiS, 1999), h. 20. 

https://suud83.wordpress.com/.../nu-dan-kebangkitan-
https://suud83.wordpress.com/.../nu-dan-kebangkitan-
http://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=id&u=https://suud83.wordpress.com/2009/03/27/nu-dan-kebangkitan-ekonomi-umat-oleh-suud-fuadi/&prev=search
http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama
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yang tercipta diantara NU dan pembangunan umat ini memiliki sinergi yang kuat 

diantara satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya hubungan yang 

tercipta antara ide sentral pokok pikiran dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, 

sebagai jalan mencapai tujuan pembangunan yang tepat, relevan dan strategis. 

Pada awalnya, pengertian tentang pembangunan sering ditemukan adanya 

pengidentikan antara kesamaan pengertian pembangunan dengan perkembangan, 

pembangunan dengan kemajuan teknologi modernisasi dan industrialisasi, 

bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut 

didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan dan 

modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur 

perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang 

cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan 

hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun 

demikian semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.  

Mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan 

budaya pada sebuah komunitas atau masyarakat, bukanlah sesuatu yang serta- 

merta harus diterima. Oleh karena wujud sebuah pembanguan itu adalah ketika 

terdefenisi sebagai sebuah hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan atau 

masyarakat dan bukannya hanya untuk beberapa gelintir orang saja. 

Pembangunan (development) diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup 

seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 

serta teknologi, kelembagaan, organisasi dan budaya. Pembangunan adalah 
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proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek 

kehidupan masyarakat.  

Selanjutnya tentang data informasi peran organisasi keagamaan dalam 

meningkatkan pembangunan umat Islam dikota Makassar, dari pengamatan 

sepintas masih tergolong belum cukup memadai. Ini kesan yang dapat dan 

terlihat ketika calon peneliti berniat memetakan secara formal fakta empirik 

yang ada. 

  Dalam Hal ini dapat dilihat minimnya tokoh-tokoh pemikir NU yang 

menulis atau menyumbang hasil pikiran mereka dengan mengatas namakan 

wadah organisasi ke-NU-an mereka.11 Mayoritas mereka hanya 

mengartikulasikan tulisan atau opini sebagai wakil perguruan tinggi atau 

pemerhati di mana mereka berkecimpung. Terkadang pula, menurut beberapa 

informan, harian FAJAR hanya mewartakan peristiwa-peristiwa yang terkait 

dengan kegiatan NU secara insidentil.  

Lain halnya bila dibandingkan dengan organisasi seperti IMMIM yang 

secara periodik melakukan kegiatan kajian bekerjasama dengan harian ini. 

 Meskipun yang menjadi pengelola di yayasan IMMIM juga pada 

umumnya tokoh-tokoh yang berada di bawah naungan organisasi NU. Hal ini 

dikarenakan kurang atau tidak pro-aktifnya para pengelola organisasi untuk 

menggandeng media cetak sebagai “kawan” dalam mengekspose pemikiran atau 

peristiwa yang berlangsung. 

                                                 
11Silahuddin Genda (42 thn.), Ridwan Marzuki, (33 thn.), Alif Sappewali, dkk. 

wawancara di redaksi Harian FAJAR 20 Desember 2015. 
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Melalui media Harian Tribun Timur sejauh ini, menurut hasil wawancara 

sementara sebagai observasi awal, memberikan informasi bahwa hubungan antara 

organisasi NU Kota Makassar dengan media tersebut berlangsung secara baik. 

Hal ini tampak dalam pemberitaan melalui produksi pemikiran dalam bentuk 

tulisan maupun peristiwa. Hubungan yang tampak harmonis ini dikarenakan 

karena sikap media ini yang pro-aktif mendatangi para tokoh-tokoh NU tersebut. 

Meskipun, begitu pula senada dengan Harian FAJAR, tetap cenderung menulis 

dengan mewakili lembaga perguruan tinggi atau lembaga di mana bernaung dari 

pada mengatasnamakan organisasi keagamaan di mana mereka bernaung.12
   

NU secara organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus lembaga 

serta Badan Otonom NU tetap mengawal nilai-nilai tradisi keagamaan yang telah 

berkembang di tengah masyarakat Sulawesi-Selatan. 

Proses kaderisasi organisasi NU secara formal, baik dilakukan oleh 

PWNU atau lembaga dan Badan Otonom organisasi NU, lalu kemudian 

dilakukan dengan pemberdayaan potensi kader, sehingga distribusi kader NU 

dapat memungkinkan dilakukan ke depan.13
  

Kenyataannya Kondisi bangsa saat ini moral dan mental masyarakat 

cukup memprihatinkan dengan keadaan dekadensi moral hampir terjadi di semua 

lapisan masyarakat, dari yang pejabat sampai rakyat biasa, dari kalangan yang 

tidak terdidik sampai yang terdidik, kalangan muda sampai yang tua. Hampir 

setiap hari disuguhi selalu dengan berita-berita yang kurang baik tentang 

                                                 
12 Tamzil (42 tahun), Wakil Pemimpin Redaksi Tribun, Wawancara, Makassar  6 April 

2016. 
13 Tonang, dan Firdaus Muhammad, Ketua NU Sulsel Harus Melek Politik-Tribun. 

Timurmakassar. tribunnews.com.  Mar 28, 2013 , diakses pada tanggal 1 Desember 2015. 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAFOBQ&url=http%3A%2F%2Fmakassar.tribunnews.com%2F2013%2F03%2F28%2Fketua-nu-sulsel-harus-melek-politik&ei=jfdvVcS3NpCSuAS374DwAg&usg=AFQjCNHgv_TUycIC_tCC9QoeqMZNv7Aahg&sig2=P_Sjznanji4x_HH3RXUWhg&bvm=bv.94911696,d.c2E
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAFOBQ&url=http%3A%2F%2Fmakassar.tribunnews.com%2F2013%2F03%2F28%2Fketua-nu-sulsel-harus-melek-politik&ei=jfdvVcS3NpCSuAS374DwAg&usg=AFQjCNHgv_TUycIC_tCC9QoeqMZNv7Aahg&sig2=P_Sjznanji4x_HH3RXUWhg&bvm=bv.94911696,d.c2E
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kejahatan dan perilaku amoral. Padahal sangat menentukan moral dan mental 

bangsa dan masyarakat akan menentukan jati diri dan karakter kebangsaan.  

Kenyataannya Pada 23 hingga 28 Maret 2010 ini, seluruh kekuatan elite NU 

tengah berkumpul di Makassar, Sulawesi-Selatan dalam forum Muktamar ke-

32.  Pada hajatan lima tahunan warga Nahdliyyin itu, berbagai masalah yang 

dihadapi NU akan dibahas dan dirumuskan. Pengamat NU dari Jepang, Mitsuo 

Nakamura, mengungkapkan, tantangan terbesar organisasi ormas Islam terbesar di 

Indonesia yaitu NU, saat ini, adalah mengatasi masalah pengentasan kemiskinan. 

“Masalah utama yang dihadapi mayoritas Muslim di Indonesia adalah 

kemiskinan, karena itu menjadi tantangan  terbesar bagi NU,” ungkap Mitsuo di 

sela-sela Muktamar ke-32 NU di Makassar. NU, menurut dia, harus turut terjun 

membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sesuai dengan khittah-

nya, NU didirikan untuk mengurus anak-anak yatim piatu dan fakir miskin dan 

membentuk organisasi yang memajukan pertanian, perdagangan dan industri yang 

halal menurut hukum Islam.  Terlebih, sebagain besar  warga NU-dari 45 juta 

orang berada di kawasan tertinggal. Pakar pendidikan Prof Arief Rachman, 

mengungkapkan,  NU harus mampu menanamkan jiwa kewirausahaan atau 

profesionalisme.  ”Ingatkan bahwa kerja itu ibadah. Jadi bekerja bukan sekadar 

mencari uang. Tetapi, di atas mencari uang, kerja adalah ibadah. Metode seperti 

apa yang dapat digunakan agar tujuan ini dapat tercapai,” paparnya. Selain itu, 

menurut dia,  NU harus bisa menjadi kelompok Islam yang menunjukkan disiplin 

dalam ibadah. Kedisiplinan itu dalam bentuk kebersihan, ketertiban dan 
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keteraturan. Jangan sampai umat Islam kalah dengan umat agama lainnya dalam 

hal ini.14 

Tantangan lainnya, papar Arief, NU harus dapat mengobarkan penelitian 

ilmiah, sehingga nantinya semua kiprah  ormas Islam itu berdasarkan penelitian 

yang dapat dipercaya. ”Berdasarkan kekuatan ilmiah. Sehingga, NU  bisa menjadi 

pasukan terdepan dalam Iptek,” ungkapnya. Dirjen Bimas Islam, Prof Nasaruddin 

Umar, menegaskan,  salah satu tantangan NU di masa depan  adalah pembentukan 

generasi-generasi baru yang lebih berkualitas guna mengantisipasi perkembangan 

zaman.  Selain dari itu, papar dia,  institusi NU telah banyak yang termakan usia, 

sehingga diperlukan pembenahan serta pembinaan diberbagai bidang, misalnya, 

pendidikan. Pihaknya menegaskan, sudah saat waktunya NU berada di tangan 

manajemen yang profesional. ”Kita bukan hanya memerlukan leader, tapi juga 

memerlukan manager. Banyak  leader yang baik, tapi kita butuh pemimpin yang 

mampu sekaligus menjadi manager. Leader manager harus menyatu dalam sosok 

pemimpin. Hal ini juga berlaku bagi badan-badan otonom NU.” Pengamat sosial 

yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Prof Imam Suprayogo, 

mengungkapkan, di era globalisasi ini, NU menghadapi tuntutan kualitas yang 

semakin tinggi. Menurut dia,  masyarakat saat ini semakin modern menuntut 

produk-produk pendidikan yang semakin berkualitas, kompeten dan terukur.15 

 Diakui Imam,  dalam bidang sosial, NU dalam perjalanan sejarahnya 

selalu tampil di depan. ”Persoalan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain semakin 

                                                 
14Prof Arief Rachman, Tribun. Timurmakassar. tribunnews.com. 28 Maret 2013 , 

diakses pada tanggal 1 Desember 2015. 
15 https://abdaz.wordpress.com/ormas-islam/nahdlatul-ulama-nu/ di akses dari internet 

pada tanggal 21 Desember 2017 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAFOBQ&url=http%3A%2F%2Fmakassar.tribunnews.com%2F2013%2F03%2F28%2Fketua-nu-sulsel-harus-melek-politik&ei=jfdvVcS3NpCSuAS374DwAg&usg=AFQjCNHgv_TUycIC_tCC9QoeqMZNv7Aahg&sig2=P_Sjznanji4x_HH3RXUWhg&bvm=bv.94911696,d.c2E
https://abdaz.wordpress.com/ormas-islam/nahdlatul-ulama-nu/
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kompleks dan berkembang semakin cepat. NU tidak boleh hanya berkutat pada 

peroalan sederhana yang dari tahun ke tahun sudah dibahas. Misal, hanya sibuk 

ngurus soal hukum rokok dan yang semacamnya,” tuturnya. Dalam bidang 

dakwah,  Imam menyarankan agar pendekatan kultural yang dilakukan NU perlu 

dipertahankan.  

Kegiatan kultural seperti kegiatan  tahlil,  diba,  shalawat,  khatmul quran, 

pujian menjelang shalat,  riyadhoh,  istighotsah, semua itu adalah bentuk dakwah 

yang luar biasa. Meski begitu, kata dia,  NU harus menjamah wilayah dakwah 

yang luas dan beranekaragam itu. Inilah tantangan ke depan bagi NU.16 

Firdaus Muhammad menilai sebagaimana yang dimuat di dalam koran 

Media Tribun Timur  Kota Makassar, yang juga pengamat Politik UIN Alauddin 

Makassar, bahwa NU butuh kriteria yang mampu mengintegrasikan kemampuan 

kepemimpinan jam’iyah sekaligus pengelolaan jamaah nahdliyyin sesuai dengan 

nilai-nilai aswaja sebagai dasar pijakan NU.  

Sangat diperlukan pengkajian secara mendalam dalam pemetaan yang 

komprehensif  tentang salah satu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 

dakwah. Argumentasi bahwa pemetaan yang dilakukan secara komprehensif  

serta diiringi dengan perencanaan dakwah secara profesional, maka akan 

menjadikan pengaruh dan memberi solusi terhadap berbagai macam problematika 

kehidupan umat di era globalisasi saat ini.17
 Pada hakikatnya, dapatlah dikatakan 

bahwa dakwah Islam adalah merupakan suatu bentuk aktualisasi imani (teologis) 

                                                 
16 https://abdaz.wordpress.com/ormas-islam/nahdlatul-ulama-nu/ di akses dari internet 

pada tanggal 21 Desember 2017 
17 Lihat www.kompasislam.com/agenda-ekonomi-asing-di-bali (1 Desember 2016). 

https://abdaz.wordpress.com/ormas-islam/nahdlatul-ulama-nu/
http://www.kompasislam.com/agenda-ekonomi-asing-di-bali
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yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan-kegiatan manusia yang beriman 

dalam bidang-bidang kemasyarakatan, yang dilaksanakan secara teratur serta 

untuk mempengaruhi dan cara merangsang, berpikir, bersikap dan mengambil 

tindakan pada tataran kenyataan individual serta sosio-kultural dalam rangka 

meningkatkan dapat terwujudnya ajaran agama Islam, dalam semua segi 

kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.
18

 

Dari berbagai aktivitas NU sebagaimana yang telah diuraikan diatas, 

maka dakwah oraganisasi NU sejatinya dikonseptualisasi sebagai gerakan sosio-

kultural yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam melakukan perubahan 

kondisi sosial kemasyarakatan. Pemikiran untuk menegaskan bahwa dakwah 

Islam, baik dalam posisinya sebagai kegiatan sosio-relijius maupun dalam tataran 

epistemologis, diarahkan sebagai bagian dari konsep maupun gerakan sistematis 

yang memberikan kontribusi dalam kehidupan nyata, paling tidak meminimalisir 

problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sasaran dakwah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam judul disertasi ini adalah pembangunan umat 

dari fokus penelitian tersebut peneliti akan mendeskripsikan beberapa hal 

terkait dengan fokus penelitian yaitu:  

a. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dalam 

hal ini aktivitas DPC NU Kota Makassar 

b.  Aktivitas dakwah Nahdlatul Ulama  

                                                 
18 Lihat lebih jauh Amrullah Achmad, ed., Dakwah Islam dan Perubahan Sosial 

(Yogyakarta: Prima Duta, 1983). 
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c. Konstibusi Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan pembangunan umat  

Ketiga fokus penelitian dakwah tersebut yang diimplementasikan 

dalam program dakwah NU dalam pembangunan umat di kota Makassar, 

dengan ruang lingkup dakwah structural dan dakwah tradisional. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk dapat memperoleh suatu pemahaman yang jelas terhadap fokus 

masalah penelitian ini, serta menghindari kesalah pahaman (misundertanding) 

terhadap disertasi ini, maka perlu dideskripsikan beberapa pengertian yang 

tercakup dalam judul penelitian yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Aktivitas Dakwah  

Aktivitas ini berasal dari kata aktif yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mengandung arti "kegiatan, kegiatan kerja yang dilaksanakan di 

tiap bagian dalam lembaga, perusahaan, organisasi dan sebagainya". 19  

Program ini adalah rancangan usaha yang akan dijalankan berdasarkan 

sistem tersendiri dan secara tersistematis.20 Dalam hal ini program-program 

NU dirancang untuk membangun umat dalam bidang keislaman melalui kerja 

sebagai wujud langsung penjabaran visi-misi organisasi yang telah ditetapkan 

dalam kepengurusan cabang Kota Makassar pada periode berjalan. 

                                                 
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 284. 
20Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 897. 
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b. Kontribusi Dakwah  

Ditinjau dari bahasa, dakwah berasal dari bahasa yang berarti menyeru, 

memanggil, megajak, menjamu.21  Menurut Moh. Ali Aziz, dalam buku Ilmu 

dakwah, mengatakan: “dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran 

Islam kepada orang lain, dengan berbagai cara yang bijaksana, untuk terciptanya 

individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam 

semua lapangan kehidupan.22 

Menurut Kamus Ilmiah Populer, “Kontribusi diartikan sebagai uang 

sumbangan atau sokongan.23  

Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan: “Sebagai 

uang yuran pada perkumpulan, sumbangan.24  

Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa; kontribusi adalah merupakan suatu sumbangan, sokongan atau dukungan 

terhadap sesuatu kegiatan. Nahdlatul ulama, selanjutnya disingkat NU, artinya 

kebangkitan ulama. Sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh para 

ulama dan kyai, latar belakang berdirinya berkaitan erat dengan perkembangan 

pembangunan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam. 

 NU merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ini, telah 

memainkan pula perannya yang sangat penting dalam meraih kemerdekaan dan 

perkembangan bangsa serta agama. Sebagai organisasi besar yang bergerak 

dalam bidang sosial dan agama Islam, pendidikan dan dakwah Islamiyah, NU 

                                                 
21M. Yunus, Kamus Bahasa Arab (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-

Qur’an, 1973), h. 127. 
22Moh.  Ali Aziz,  Dakwah  (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 11. 
23Dani H,  Kamus Popoler  (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h, 264. 
24Yandianto, Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000) h. 282. 
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telah menyumbangkan dan memberikan banyak perubahan dalam kemajuan 

bagi perkembangan masyarakat modern hingga saat ini. 

Kontribusi dakwah NU dalam pembangunan Umat di kota Makassar 

sebagiamana telah dijabarkan dalam fokus penelitian di atas meliputi 

kontribusi dakwah NU dalam meningkatkan pembangunan umat yang mengacu 

kepada aktivitas dakwah.  

C. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan uraian latar belakang diatas mengidentifikasi masalah 

yang telah peneliti kemukakan, maka pokok penelitian ini adalah; apakah ada 

konstribusi Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan pembangunan umat terkait 

dengan peningkatan aktivitas dakwah di Makassar ? 

Dari masalah pokok tersebut maka sub rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana aktivitas dakwah Nahdlatul Ulama dalam peningkatan 

pembangunan umat di kota Makassar? 

2. Bagaimana kontribusi dakwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi 

keagamaan di kota Makassar ? 

3. Bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi Nahdlatul Ulama 

dalam pembangunan umat di kota Makassar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang relevan dan telah ada sebelumnya adalah 

berbagai hasil penelitian, yang membahas program dakwah dalam 

pembangunan umat Islam.  Dari sisi  kebaruan belum ditemukan satupun yang 
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kajiannya serupa dengan judul dan permasalahan dalam penelitian disertasi 

ini. Namun demikian, dari berbagai penelitian ilmiah ditemukan sebagian di 

antaranya memiliki aspek relevansi dalam membangun umat,  

Hasil penelitian yang dikemukakan H. Thoha Hamim, yang berjudul 

Islam dan NU: Di bawah Tekanan Problematika Kontemporer.  

Trianto Membaca Peta Politik kyai Nahdlatul Ulama: Antara Keteguhan 

Khittah dan Syahwat Politik",. Tulisan ini membahas tentang paradigma politik 

kyai Nahdlatul Ulama, karakteristik politik kyai dan peta perubahan politik kyai. 

Muhammad Tholhah Hasan, dengan tulisan yang berjudul: “Ahlussunnah 

waljamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU”. Dalam tulisan ini membahas tentang 

wawasan kebangsaan dan kenegaraan Nahdlatul Ulama dan NU dalam koridor 

politik. Imam Suprayogo, dengan penelitiannya yang berjudul: “Kyai dan Politik: 

Membaca Citra Politik Kyai”, (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 

1995). Penelitian ini memusatkan kajiannya pada perilaku politik kyai, tipologi 

kyai, rasionalitas kyai berpolitik dan diakhiri dengan implikasi perpolitikan kyai.25 

Penelitian Birhasani, berjudul: ”Kontribusi NU dalam Pembinaan Majelis 

Taklim di Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU Kota 

Banjarmasin cukup proaktif dalam mengembangkan pendidikan Islam secara 

nonformal, khususnya untuk kalangan Nahdliyin dewasa dan orang tua melalui 

pengajian, majelis zikir dan tarekat. NU setempat masih mengalamai hambatan di 

segi manajemen organisasi, sehingga organisasi kurang berjalan sebagaimana 

mestinya, di mana walaupun warga NU sangat banyak tetapi yang mengurus NU 

                                                 
25 Trianto., Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama Antara Keteguhan Khittah dan 

Syahwat Politik", (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 1995)., h. 45 
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hanya sedikit, gedungnya tidak representatif (sudah tua) dan NU nyaris tidak 

memiliki dana organisasi. Setiap kali kegiatan dana diupayakan secara spontan 

karena tidak adanya kas atau dana abadi.26  

Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin berjudul:“Strategi Dakwah 

PCNU Kota Semarang Dalam Membentengi Warga Nahdliyin Dari Aliran Islam 

Radikal (studi Kasus PCNU Kota Semarang Periode 2001-2006)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pertama, pandangan PCNU kota Semarang mengenai 

Islam radikal. Kedua, bagaimana strategi dakwah PCNU Kota Semarang dalam 

membentengi diri dari aliran Islam radikal. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang 

strategi dakwah Nahdlatul Ulama dalam membentengi warga nahdliyin dari aliran 

Islam radikal (studi kasus PCNU kota Semarang). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan strategi dakwah NU dalam membentengi warga nahdliyin dari 

aliran Islam radikal (studi kasus PCNU Kota Semarang). Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah pertama, PCNU Kota Semarang memaknai Islam radikal 

sebagai aliran atau paham yang hendak mewujudkan konsep syariat dalam 

kehidupan sehari-hari dengan berorientasi pada penegakan dan pengamalan 

"Islam yang murni", serta menghendaki perubahan drastis dengan menghalalkan 

segala cara yang dapat mengakibatkan pada aksi kekerasan. Kedua, dalam rangka 

merespon ancaman dari aliran Islam radikal, PCNU Kota Semarang memiliki 

strategi dalam mengantisipasi ancaman tersebut melalui tiga aspek. Yaitu dari 

                                                 
26Birhasani,  “Kontribusi NU dalam Pembinaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin” 

Th. 2009 
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aspek akidah yang dilakukan dengan meyakinkan pemahaman ahli sunnah wal 

jama'ah yang sebenar-benarnya. Kemudian dari aspek syariat yakni membiasakan 

ibadah dengan menggunakan madzhab Syafi'i dan tidak melenceng dari madzhab 

tersebut. Terakhir dari aspek tasawuf yakni dengan membentengi diri melalui 

ajaran tarekat yang ada di bawah naungan NU. Strategi ini dilakukan dengan 

menggunakan media dakwah, pengembangan ekonomi dan pendidikan baik dalam 

bentuk formal maupun nonformal.27 

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadir Ahmad dengan judul 

Ulama dalam Dinamika Sosial di Sulawesi-Selatan.28 Ahmad mengangkat isu 

tentang tema “gurutta” sebagai permasalahan pokok disertasi ini. Sub masalah 

diusung oleh Ahmad adalah mempertanyakan tentang keberadaan tema gurutta 

dan anregurutta, mengapa perempuan dibedakan tidak berhak mendapat 

pengakuan gelar sebagai gurutta; bagaimana klasifikasi, fungsi dan peranan 

sosial ulama, jika dikaitkan dengan dinamika sosial serta agama yang terjadi; 

serta hubungan antara varian ulama dalam kaitannya dengan lima aspek 

orientasi nilai budaya. 

Ulama dalam penjelasannya Ahmad merefleksikan tokoh gurutta dan 

anregurutta dalam pranan mereka di tengah masyarakat. Perbedaaan mendasar 

antara gurutta dan ulama dalam kerangka pikir masyarakat Sulawesi-Selatan. 

                                                 
27 Awaluddin., Strategi Dakwah PCNU Kota Semarang Dalam Membentengi Warga 

Nahdliyin Dari Aliran Islam Radikal (Studi Kasus PCNU Kota Semarang Periode 2001-2006)., 
(Desetasi., UIN Walisongo Semaran, 2015)., h. Vii 

28
Abd. Kadir Ahmad, “Ulama dalam Dinamika Sosial di Kota Sulawesi Selatan”, 

Disertasi (Makassar: PPs Univrsitas Hasanuddin, 2002). 
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 Bahkan lebih jauh mengulas tentang ulama sebagai makelar budaya,29 

perbedaannya dengan ulama sebagai pemimpin kharismatik,30 ulama sebagai 

patron atau klien,31 serta ulama dalam dinamika sosial.32 Keempat peran 

tersebut disorot dengan apik dalam tiga garis lurus, yaitu: ulama, MUI dan 

dinamika sosial. 

Artikel yang cukup relevan adalah artikel yang ditulis oleh Amiruddin 

Aminullah yang berjudul NU: Berkhidmat Untuk Umat dan Bangsa.33 Ulasan 

Amiruddin mengemukakan bahwa dalam sejarahnya, NU lahir melalui embrio 

tiga perkumpulan organisasi yang sudah mendahuluinya yaitu: Nahdlatut 

Tujjar, Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar. Nahdlatut Tujjar, organisasi 

yang bergerak dalam pengembangan ekonomi kerakyatan; Nahdlatul Wathan, 

perkumpulan yang mengorganisir gerakan sadar cinta tanah air ber kebangsaan 

dalam Tashwirul Afkar, merefresentasi gerakan pemikiran dan kebudayaan. 

 Tiga pilar ini merupakan yang sangat sering dijadikan rujukan filosofi 

dalam menyemangati gerakan dan eksistensi NU.  

Pemahaman latar kelahiran NU menekankan bahwa sebelum NU lahir 

dalam bentuk Jam’iyyah (organisasi), terlebih dahulu dalam wujud jama’ah 

(community) yang terikat kuat dalam aktivitas sosial dan keagamaan yang 

mempunyai karakteristik tersendiri, dengan ulama sebagai patron utamanya. 

Lahirnya jam‟iyyah NU tidak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang 

                                                 
29

Lihat Abd. Kadir Ahmad, “Ulama dalam Dinamika Sosial”, Disertasi, h. 65-68.  
30

Abd. Kadir Ahmad, “Ulama dalam Dinamika Sosial”, Disertasi,  h. 69-71.  
31Lihat Abd. Kadir Ahmad, “Ulama dalam Dinamika Sosial”, Disertasi, h. 71-75. 
32

Abd. Kadir Ahmad, “Ulama dalam Dinamika Sosial”, Disertasi,  h. 75-85. 
33Amiruddin Aminullah, “NU: Berkhidmat Untuk Umat dan Bangsa”, 

http://ipnumksr.blogspot.co.id/2011/02/nu-berkhidmat-untuk-umat-dan-bangsa.html, (16 Mei 
2016). 

http://ipnumksr.blogspot.co.id/2011/02/nu-berkhidmat-untuk-umat-dan-bangsa.html
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sudah ada. Dalam artian, menurut Amiruddin, wujud NU sebagai organisasi 

keagamaan, hanyalah penegasan formal dari mekanisme informal para ulama 

sepaham, pemegang teguh dari salah satu dari empat mazhab: Syafi’i, Maliki, 

Hanafi dan Hambali. 

Sebuah Artikel Jurnal Komunikasi Islam yang ditulis oleh Fakhrur Razi 

dul Nu dan Kontinuitas Dakwah Kultural menjadi pertimbangan calon peneliti 

sebagai kajian yang patut diketengahkan di sini. Artikel Fahrur Razi mengulas 

tentang pembumian ajaran Islam Nahdlatul Ulama bertumpu pada empat sikap 

yang mendasari yaitu: tawassut (moderat), tawazun  dan ta‟adul (keseimbangan), 

tasamuh (toleran) dan amar makruf nahi mungkar. Keempat sikap dasar tersebut 

sering mengemuka dalam interaksi sosial budaya dan sosial politik.  

Dengan keempat sikap dasar tersebut, NU mampu mengadaptasi tradisi 

lokal dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Akulturasi Islam dan budaya 

lokal melahirkan budaya baru (Islam). Budaya baru tersebut menjadi sumbangsih 

NU kepada keberadaan adat budaya Nasional. Keempat dasar inilah yang menjadi 

pilar ahlussunnah waljama’ah (aswaja). Yang juga menjadi bagian dari proposal 

penelitian disertasi calon peneliti.34 

Dari beberapa penelitian yang telah diutarakan di atas, terlihat bahwa 

kesamaan penelitian Mappawatta dengan penelitian ini adalah pada jenis 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif fenomenologis. Fenomena ini 

diartikan sebagai keteraturan dalam kelompok keagamaan yang terjadi, karena 

proses interaksi antar anggota maupun antar kelompok keagamaan. Perbedaan 

                                                 
34 Fahrur Razi, “Nu dan Kontinuitas Dakwah Kultural” Jurnal Komunikasi Islam UIN 

Surabaya  Volume 01. Nomor 02, Desember 2011, 
http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/download/86/65 (16 Mei 2016). 

http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/download/86/65
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penelitian ini adalah terfokus pada aktivitas dakwah Nahdlatul Ulama dalam 

peningkatan pembangunan umat di kota Makassar dan menganalisis 

kontribusi dakwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan serta 

menagnalisis tantangan dakwah yang dihadapi Nahdlatul Ulama dalam 

pembangunan umat di kota Makassar hal ini menandakan tidak ada kesamaan 

ide dari penelitian yang telah dilakukan sehingga penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengungkapakan efektivitas dakwah Nahdlatul Ulama dalam 

upaya peningkatan pembangunan umat di kota Makassar.  

b. Memberikan gambaran umum tentang kontribusi dakwah 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan di Kota Makassar.  

c. Menemukan serta menganalisis tantangan dakwah yang dihadapi 

Nahdlatul Ulama dalam pembangunan umat di kota Makassar, 

serta mencari solusi-solusi terhadap program NU untuk 

meningkatan pembangunan umat melalui dakwah di Kota 

Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah, yakni diharapkan menjadi pelengkap khazanah 

intelekual dalam bidang disiplin ilmu, khususnya dalam melakukan 

dakwah ajaran agama Islam, yang dapat digunakan sebagai rujukan 

akademik dalam meningkatkan pembangunan umat. Dengan 
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begitu, penelitian ini juga dengan harapan berguna untuk dapat 

mendorong dari seluruh komponen sumber daya pengurus NU 

sebagai generasi yang siap bermasyarakat. Penelitian ini 

diharapkan pula menjadi motivator dalam hal pengembangan 

minat dan tradisi ilmiah, serta penciptaan tradisi keislaman di 

lingkungan umum. 

b. Kegunaan Praktis, yakni agar dapat diharapkan bermanfaat bagi 

kalangan stakeholders, menjadikannya sumber informasi praktis 

dalam prospektif bagi masa depan umat. Setiap yang merasakan 

dan meyakini dalam perspektifnya yang begitu bagus, akan terlibat 

baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program 

NU di masa depan. 
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  BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Tinjauan Tentang Dakwah  

1. Hakekat Dakwah 

Menurut Bahasa, kata dakwah adalah  berasal dari bahasa Arab دػا  يدػُ دػُة 

Kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata kerja دػا, madi ُيدػ sebagai 

mudhari yang berarti seruan ,ajakan,panggilan, undangan do‟a dan semacamnya.35 

Kemudian kata da‟watan yang artinya panggilan atau undangan atau ajakan. 

Dengan kata lain dakwah memiliki makna persuasif yaitu ajakan atau himbauan.36 

Menurut Enjang bahwa dakwah adalah proses penyampaina pesan-pesan 

tertentu berupa ajakan dan seruan, undangan untuk mengikutu pesan tersebut 

menyeru dengan tujuan untuk mendorong seseorang supaya melaukukan cita-cita 

tertentu.37 

Dakwah menurut Ali Mahfudz dalam Enjang menjelaskan bahwa dakwah 

sebagai proses mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti 

pentunjuk, menyuruh mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan 

mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.38  

Menurut Ahmad Ghalwusy, menurutnya bahwa dakwah adalah 

menyampaikan pesan Islam kepada manusia disetiap waktu dan tempat dengan 

                                                             
35 Lihat Ibnu Faris,Muqayyis al  Lugah, Jilid I,(ce.II,Bairut:Dar al Qutub Al ilmiyah, 1999, h 

409. Lihat Ibnu Manzur, Lisanul Al Arab,  Jilid III, ( Qairo: Dar al Hadis, 2003), h 366-380 
36 Tasmara, , Komunikasi Dakwah (Jakarta, Gaya Media Pratama,1997)., h. 31  
37Enjang, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah (Bandung:Widya Padjajaran., 2009)., h. 4  
38Enjang, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah., h. 7 



26 
 

metode-metode dan media-media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para 

penerima pesan dakwah (khalayak dakwah).39 

Pengerian dakwah menurut Ahmad Ghalwusy di memberikan pemahaman 

dan sekaligus menunjukkan bahwa dakwah bagian dari bentuk dakwah dan ketika 

dilihat dari proses kegiatan berlangsung dalam latar situasi dan kondisi tertentu.  

Muliaty Amin mendefiniskan bahwa dakwah adalah ilmu yang berfungsi 

mentransformasikan dan menjadikan kafiat mewujudkan ajaran Islam menjadi 

tatanan khairul ummah atau mentransformasikan dan menjadi manhaj mewujudkan 

iman menjadi amal saleh jamaah.40 

Secara konseptual, banyak pendapat tentang definisi dakwah, antara lain 

dakwah adalah merupakan mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan 

untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dakwah adalah 

semua aktifitas manusia muslim di dalam usaha merubah situasi dari yang buruk pada 

situasi yang sesuai dengan ketentuan Allah swt, dengan disertai kesadaran dan 

tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan terhadap Allah swt. 

Menurut Umar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

menuju pada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.41 Definisi ini dikemukakan bahwa 

dakwah adalah mengajak atau menyeru orang-orang kepada yang benar, serta 

                                                             
39 Enjang, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah., h. 8 
40Muliaty Amin, Teori-Teori Ilmu Dakwah (Makassar : Alauddin University Press, 2011)., 

h. 83    
41 Umar,  Ilmu Dakwah, (Jakarta, Widjaja: 1985).h. 1 
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mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa 

sekarang dan yang akan datang. Dakwah adalah usaha-usaha perbaikan dan 

pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-kerusakan, melenyapkan 

kebatilan, kemaksiatan dan ketidak-wajaran dalam masyarakat.  Dengan demikian, 

dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan yang 

hak atas yang batil. Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), 

rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama 

dengan penuh kesadaran untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan pula 

kepentingan juru dakwah atau juru penerang.42 Oleh karena itu dakwah Islamiah itu 

diawali dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak ada penafsiran logis lain 

lagi mengenai makna amar ma'ruf kecuali meng-esakan Allah swt. secara sempurna, 

yakni meng-esakan pada zat dan sifat-Nya.  

Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi 

imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman 

dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi 

cara, merasakan, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada tataran kenyataan 

individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam 

dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu. 

Dari beberapa definisi di atas tentang dakwah hakekatnya adalah ilmu 

membangunkan dan mengembalikan manusia pada fitri, meluruskan tujuan hidup 

manusia serta meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut al-Quran dan al-Sunnah. 
                                                             

42 Arifin,, Psikologi Dakwah (Jakarta, Bumi Aksara:2000)., h. 6 
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Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah 

sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah swt. dan secara bertahap menuju 

kehidupan yang Islami. Dakwah adalah setiap usaha rekonstruksi masyarakat yang 

masih mengandung unsur-unsur jahilia agar menjadi masyarakat yang Islami, dapat 

diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah suatu usaha atau proses untuk mengajak 

umat manusia ke jalan Allah swt, memperbaiki situasi yang lebih baik dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu, yakni hidup bahagia sejahtera di dunia maupun di akhirat. 

Konsep dakwah itu sendiri memiliki unsur-unsur yang tidak dapat ditinggalkan. 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap 

kegiatan dakwah, yang tiap-tiap unsur saling mempengaruhi antar satu dengan yang 

lain. Dengan kata lain unsur-unsur dakwah merupakan sinergitas yang saling terkait 

untuk mewujudkan tujuan dakwah tersebut. 

Dakwah adalah kewajiban yang diwariskan para Nabi dan Rasul beserta para 

pengikut setianya. Para ulama, kyai-kyai yang membawa misi Islam ke negeri ini 

mencurahkan hampir seluruh hidupnya untuk kepentingan dakwah demi kejayaan 

Islam dan kehidupan yang damai bagi para pemeluknya di bawah naungan Ilahi. 

Dapat dikatakan bahwa dengan bermodalkan spirit demi menegakkan agama Allah 

swt., para Walisongo berhasil mengislamkan kawasan Melayu-Nusantara sebagai 

agama mayoritas meskipun pada awalnya penduduk lokal telah menganut ajaran 

agama Hindu dan Budha serta kepercayaan lokal lainnya selama berabad-abad. Hal 

ini membuktikan betapa arti pentingnya sebuah rencana dan strategi dakwah yang 
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dilakukan oleh para pejuang Islam sejati dalam merombak suatu paham masyarakat 

tanpa menimbulkan gejolak atau konflik horisontal yang berkepanjangan. Sesuai 

dengan visi dan misi kelahirannya NU, bahwa NU merupakan jam'iyah keagaman 

yang bergerak di bidang dakwak Islam, yang meliputi masalah keagamaan, 

pendidikan dan sosial kemasyarakatan.  

Dalam konteks ini hingga saat ini NU tetap konsisten pada jalur kulturalnya. 

Memilih model dakwah. kultural ini tak lain adalah upaya melestarikan prestasi 

dakwah para muballigh Islam pada awal di bumi Nusantara yang lebih terkenal 

dengan sebutan Walisongo. Merupakan best-practice dari pada model dakwah warisan 

Walisongo yaitu, soal kemampuannya dalam menjalin hubungan silaturohim yang 

baik dengan bermasyarakat setempat berikut tradisi maupun kultur lokal yakni 

dengan memperlihatkan kesantunan ajaran Islam disertai perilaku-perilaku yang 

ramah dan meneduhkan, sehingga tampilan wajah Islam memiliki daya memukau 

kepada penduduk pribumi yang pengaruhnya terus meluas hingga ke pusat-pusat 

kekuasaan kerajaan di masa itu. Jasa para Walisongo yang memiliki  peranan  penting 

dalam mengantarkan model perjuangan para generasi dai atau kyai dan selanjutnya. 

Berkat jasa-jasanya agama Islam telah merambah ke berbagai pelosok seluruh tanah 

Jawa, bahkan telah menyebar ke seluruh Nusantara. Perlu  penulis mengingatkan 

kembali bahwa, keberhasilan para Walisongo tidak terlepas dari strategi prilaku 

dakwahnya yang tepat. Islam nyaris selalu diperkenalkan kepada masyarakat melalui 

ruang dialog, forum pengajian, pagelaran seni sastra sastra budaya, aktivitas budaya 
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lainnya dan menjauhkan kesan dari unsur paksaan dan nuansa konfrontasi, apalagi 

sampai menumpahkan darah. 

Strategi dakwah yang kemudian oleh sejarawan dikenal dengan model 

strategi akomodatif ini merupakan kearifan para penyebar Islam dalam menyikapi 

proses-proses inkulturasi dan akulturasi. Dari sudut pandang sosiologi, sepertinya 

strategi yang diterapkan Walisongo benar-benar memperhatikan seluruh konteks 

maupun situasi yang melingkupi masyarakat setempat sehingga nampak jelas tidak 

begitu mementingkan kehadiran simbol-simbol Islam yang mencerminkan budaya 

Timur Tengah. Justru penekanannya terletak pada unsur nilai-nilai subtantif Islam 

dengan kerja-kerja dakwah kultural yang penuh nuansa dialogis dan toleran. 

Hakekat dakwah ditinjau dari ranah atribusial pada prinsipnya adalah ranah 

etika dan strategi agar esensi dakwah benar-benar merasuk dalam hati dan jiwa obyek 

dakwah. Dari ranah ini dapat dikemukakan sebagai berikut:43 

1. Dakwah merupakan kegiatan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat 

abstrak. Dakwah yang dilakukan hanya mengandalkan kencangnya suara 

pidato, tertatanya uangkapan persajakan dalam orasi, materi agitasinya 

(rasionalitas) akan menjadi kurang efektif jika ujung-ujungnya hanyalah untuk 

mendapatkan imbalan yang bersifat materi. Dakwah yang dilakukan dengan 

kurang atau bahkan tidak tulus dan penuh dengan pamrih akan kurang efektif. 

Dalam bahasa jawa diistilahkan "kurang tumancep ning ati". Berkaitan 

dengan ungkapan di atas bahwa masalah hidayah hanyalah dari Allah swt, 
                                                             

43 Abdul Munir Mulkan, Ideologisasi Gerakan Dakwah. Yogyakarta: Sipress. 1996), h. 46  
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maka ketulusan, keikhlasan dakwah dalam mempunyai arti yang sebenarnya 

menjadi sangat penting, agar apa yang disampaikan dan yang diserukan benar-

benar merasuk di dalam hati sanubari audiens atau obyek dakwah.  

Sebagai sesama manusia yang memilil akal, budi dan rasa, maka obyek 

dakwah akan senantiasa mencari titik temu berbagai rasa yang ada dalam dirinya 

yang meliputi rasa ingin dihargai, rasa ingin tahu, rasa ingin diakui dengan anjuran 

yang sesuai serta suasana hati dan rasanya. Dakwah dengan sasaran yang benar dan 

dapat merasuk dalam hati ini merupakan sebuah keahlian seni komunikasi tersendiri, 

yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kalam baligh. Dengan kata lain komunikasi 

yang mampu merasuk secara mendalam dalam hati sanubari para obyek dakwah yang 

menjadi harapan setiap juru dakwah untuk menguasainya, makna ini dapat dipahami 

dari  

firman Allah swt, QS al-Nisa / 4 : 63 

                                      

    

Terjemahnya : 
 
 “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang, di dalam hati 
mereka, Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan 
Katakanlah kepada merekah dengan perkataan yang berbekas pada jiwa mereka .44 
 

2. Dakwah Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh 

alam perlu dilakukan dengan lemah lembut, bijaksana dan benar-benar 

                                                             
44 Kementrian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998) 
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dipahami sebagai sebuah kebaikan atau kebenaran. Penyampaian dakwah 

Islam dengan menggunakan bahasa yang sejuk, menenteramkan hati dan 

suasana kehidupan masyarakat, yang dapat dipahami secara akal sebagai 

kebaikan atau kebenaran, maka akan menjadi sukses dakwah yang cukup 

efektif. Kelembutan, kebijaksanaan dan kebaikan atau kebenaran yang 

diperoleh seseorang, sekelompok masyarakat, bahkan sebuah negara akan 

mampu menjadikan suasana kehidupan serasa harmonis, penuh toleransi dan 

ketenteraman.  

Dakwah yang dilakukan dengan atribusi yang demikian menjadi tumpuan 

harapan bagi semua orang, karena siapapun orangnya yang tidak ingin menghendaki 

adanya suasana kehidupan yang selalu kondusif dan konstruktif, para juru dakwah 

agar dapat menjadi suri tauladan serta penciptaan keamanan, ketenteraman, 

kesejahteraan, keharmonisan serta kedamaian dalam bermasyarakat berbangsa dan 

negara. Dakwah dengan kelembutan, kebijaksanaan yang dipahami sebagai kebaikan 

atau kebenaran ini dapat diambil dari beberapa :  

Firman Allah swt.: QS al-Taahaa / 20 : 44 

                   

 

Terjemahnya :  
 
Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".45 

                                                             
45 Kementrian  Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998) 
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Dalam prespektif historis, pergumulan dakwah Islam dengan realitas sosio 

kultur terdapat dua macam kemungkinan. Pertama dakwah Islam mampu memberikan 

out-put (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, arah, 

dorongan dan pedoman perubahan masyarakat sampai terben- tuknya realitas sosial 

yang baru. Kedua, dakwah Islam dipengaruhi oleh eksistensi, corak dan arahnya. Ini 

berarti bahwa aktualitas dakwah ditentukan oleh sistem sosio kultural Dalam 

kemungkinan yang kedua ini, sistem dakwah dapat bersifat statis atau ada dinamika 

dengan yang hampir tidak berarti bagi perubahan sosio-kultural. Visi dan Misi 

dakwah agama Islam adalah mencoba mentransformasikan dinamika agama Islam 

yang dimiliki serta terus-menerus mendesak, akan adanya transformasi perubahan-

perubahan sosial. Islam memiliki cita-cita ideologis yaitu menegakkan amar ma'ruf 

dan nahi munkar. 

Keberhasilan dakwah tidak hanya dilakukan dengan metode saja, tetapi 

harus dengan berbagai cara pendekatan yang dikerjakan sesuai dengan keadaan objek 

dakwah dan keberhasilan dakwah Islam, sangat bergantung dengan banyak hal. 

Adapun beberapa hal yang dapat mendasari keefektifan metode dakwah, 

misalnya saja yang pernah Rosulullah saw, lakukan dalam peristiwa perjanjian 

Hudaibiyah, sebagaimana yang direkontruksikan oleh Rasulullah saw dan para 

sahabat-sahabatnya yaitu:46 

                                                             
46 Abdul Munir Mulkan,. Ideologisasi Gerakan Dakwah., h. 70 
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a. Untuk melakukan serta meningkatkan sesuatu ada dua hal yang mendasar 

yang mempengaruhi watak manusia yaitu pengaruh luar atau lingkungan dan 

pengaruh dari dalam atau keturunan. Dengan demikian aktivitas suatu 

kelompok sosial yang akan sangat mempengaruhi individu yang berada 

disekitarnya. Dalam dakwah Islam ini dai (kelompok sosial kolektif) akan 

mempengaruhi mad‟u. 

b. Suatu kelompok manusia akan menjadi masyarakat yang sebenarnya bila 

mana anggota pada masyarakat telah melakukan imitasi, yaitu saling tiru-

meniru, ikut-mengikuti dan saling contoh-mencotoh terhadap keberhasilan 

aktifitas anggota lain atau organisasi lainnya. 

c. Bersamaan dengan terjadinya struktur dalam interaksi kelompok, maka 

terbentuklah norma-norma tingkah laku khas antara anggota kelompok. 

Norma ini merupakan pedoman untuk mengatur pengalaman dan tingkah laku 

individu manusia dalam berbagai situasi sosial. 

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa sikap pola dengan 

tingkah laku serta kondisi kejiwaan kelompok sosial muslim akan sangat efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai tujuan dakwah bila benar-benar dimanfaatkan secara 

optimal. 

Struktur sosial yang otoriter dan represif, misalnya mudah merangsang sifat 

agresif dalam diri manusia. Di samping itu, struktur yang menekan juga akan 

mengakibatkan kebosanan. Kebosanan biasanya merangsang tumbuhnya sikap apatis, 

pada gilirannya dapat menentukan kreativitas dan produktivitas. Akibat lebih jauh 
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adalah di dalam kehidupan masyarakat berkembang, aktivitas yang kontra produktif 

semata sebagai kompensasi membebaskan diri dari kebosanan dengan melancarkan 

berbagai bentuk kejahatan, sikap amoral dan tidak etis. Nilai agama baik yang berupa 

nilai etika maupun nonetik, akan berjalan atas dorongan kesadaran diri individu, suatu 

mekanisme kendali internal yang bersumber pada keimanan dan ketakwaan. 

Masyarakat didirikan di atas ketetapan hati para motivatornya untuk tetap 

bertahan dalam menjalani cara jalan mengikuti Rosulullah saw dan pesan Allah swt., 

sebagai perwujudan suatu kultur peradaban yang sehat dan berakar kokoh dalam 

proses kesejahteraan, sekaligus yang berpenampilan kerahmatan di dalam susunan 

dan tata kemasyarakatan itu sendiri.  

Melihat dengan adanya peta sasaran obyek dakwah yang begitu meluas, 

sementara ini perkembangan serta kemajuan pembangunan teknologi yang begitu 

pesat, maka dalam menjalankan dakwah perlu menggunakan media yang sesuai 

dengan kelompok sasaran yang lebih akurat, yaitu klasifikasinya secara psikologis 

ditinjau dari umur, status sosial, tingkat pendidikan dan kebutuhan kelompok sasaran 

itu sendiri. 

Dakwah dalam bentuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat adalah bentuk dari proses serangkaian kegiatan yang mengarah pada 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dakwah 

setidaknya ditempuh karena paling mendasar dan mendesak, dakwah dalam bentuk 

aksi-aksi yang nyata. Dakwah bi al-hal ini sebenarnya sudah banyak di laksanakan 

oleh kelompok-kelompok Islam, namun masih sporadis dan tidak dilembagahkan, 
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sehingga dapat menimbulkan efek yang kurang baik. Misalnya saja pendekatan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan yaitu melalui pendekatan  besic need approach  

(pendekatan kebutuhan dasar). Untuk mengatasi seperti itu jangan memberi “ikan” 

terus menerus, tapi harus memberi kailnya dan harus diberi tahu  cara mengailnya 

dengan baik. Lahan yang baik dan bagaimana dapat menggunakan kail untuk 

mendapat ikan. Berarti tidak hanya cukup dengan diberi modal tetapi mereka juga 

harus diberi keterampilan, dengan pendekatan itu masalah yang dihadapi kebodohan 

atau keterbelakangan harus di atasi dengan memberi keterampilan yang baru 

kemudian modal serta harus meyakinkan atau memberi motivasi sehingga memiliki 

kemauan berusaha dan tidak hanya menanti. 

2. Bentuk dakwah  

Untuk menanggulangi masalah yang selalu timbul didalam berdakwah, maka 

perlu dilaksanakan dakwah masyarakat yang berwawasan dakwah bi al-hal, yakni 

kegiatan dakwah yang lebih diarahkan kepada gerakan nyata, yang sifatnya 

pemberdayaan “empowering”. Karena itu pendekatan dan strategi pengembangan 

dakwah bi al-amal atau bi al-hal terhadap pengembangan masyarakat marginal cukup 

relevan. Terdapat dapat bentuk dakwah yang lazim dilkukan para ulama yakni : 

a. Dakwah Kultural  

Kata kultural berasal dari bahasa inggris, culture, yang berarti kesopanan, 

kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan bahwa culture berasal dari 

bahasa latin, cultura yang artinya memelihara, mengerjakan, dan mengolah. 

Sementara itu, Koentjaraningrat membagi kebudayaan ke dalam tiga wujud: (1) 
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wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. (2) wujud kelakuan, yaitu wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 

masyarakat. (3) wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil 

karya.47 

Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti 

budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat 

diterima di lingkungan masyarakat setempat. Dakwah kultural juga bisa berarti 

kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai 

makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa 

Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya 

lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Dakwal kultural sebenarnya 

meruapakan metode yang baik untuk dilakukan baik di masyarakat desa maupun di 

lingkungan masyarakat kota, baik yang berfikiran primitif maupun yang sudah 

modern.48 Jadi, dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat buttom-up dengan 

melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang 

dimiliki oleh sasaran dakwah. 

Kemudian fungsi dari dakwah kultural adalah mempelajari berbagai 

kecendrungan masyarakat yang sedang berubah ke arah modern-industrial sebagai 

langkah sebagai langkah strategis dalam rangka mengantisipasi perubahan sosial yang 

                                                             
47 Sukayat, Ilmu Dakwah (Jakarta:Simbiosa Rekatama Media, 2015)., h.110 
48 Samsul Munir, Ilmu Dakwah (Jakarta : Amzah:2009)., h.165 
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ada dan penyelenggaraan dakwah dalam pentuk penerjemahan ide-ide intelektual 

tingkat atas bagi umat Islam serta rakyat yang pada umumnya untuk membawakan 

transformasi sosial, dengan mentransformsikan ide-ide tersebut kedalam konsep 

operasional yang dapat dikerjakan oleh umat. Hal utama dalam fungsi ini adalah 

penerjemah sumber-sumber agama (Al-Qur‟an dan sunnah) sebagai way of life. Hal 

ini bukan hanya memformulasikan dalam istilah teologi Islam, tetapi dalam konsep-

konsep sosial yang lebih operasional. Fungsi dakwah kultural ini bersifat praktis dan 

mengambil bentuk utama dakwah bil hal, yaitu dakwah yang terutama di tekankan 

kepada perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat yang miskin. Dengan 

perbaikan tersebut di harapkan perilaku yang cenderung ke arah kekufuran dapat 

dicegah.  

Dalam masanya dakwah kultural bisa dilihat dari cara berdakwah walisongo, 

dimana pada saat itu realitas dan kedaan masyarakat sangat memprihatinkan. 

Walisongo menerapkan dakwah kultural karena masyarakat masih menganut 

animisme, hindu dan budha yang masil kental dan fanatik. Namun, para walisongo 

masuk dan membawa ajaran Nabi besar Muhammad saw. dan menerapkan Islam 

secara halus dan lembut dengan cara menggabungkan ajaran-ajaran Islam dengan 

kultur yang ada pada saat itu. Beliau tidak menghilangkan budaya-budaya yang telah 

ada dan mengakar erat. Namun, malah menjadikannya sebagai sarana dalam 

berdakwah. 
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Seperti berdakwah dengan kesenian, lagu-lagu tembang jawa, wayang, 

ketoprak, permainan, pembinaan kader, pernikahan, keluarga, sarana prasarana.49 Jika 

dari kesenian seperti gambar-gambar dan lirik-lirik lagu, pernikahan juga menjadi 

strategi dalam menyebarluaskan Islam, begitu pula pengkaderan yang dilakukan di 

pesantren-pesantern supaya dapat meneruskan dalam berdakwah, disini jika dulu 

objek dakwah walisongo adalah kerajaan inti Majapahit dan orang-orang pedalaman 

maka saat ini objek dakwah kita lebih luas dan lebih sulit dan kritis apalagi melihat 

keadaan sekarang yang masyarakatnya lebih sulit diarahkan, dan sudah tidak 

menyukai lagi pengajian. 

Orang yang berdakwah haruslah memiliki beberapa kriteria yang pantas dan 

bisa dijadikan sebagai subjek dalam berdakwah, seperti sikap tawadhu‟ atau rendah 

hati, sopan dalam bersikap, sopan dalam berbicara, memiliki pengetahuan yang luas, 

berani dalam menegakkan kebenaran, jujur dalam perkataan, tidak menghasut juga 

tidak pula memaksa, lapang dada. Berikut kriteria yang telah diajarkan dan 

dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw, dan juga di terapkan oleh para Walisongo. 

Sebagai umat Islam memiliki kewajiban berdakwah bukan hanya kewajiban para 

petinggi-petinggi agama saja tetapi juga  kita sebagai umat  Islam wajib mengajak ke 

yang ma‟ruf atau kebaikan serta menjauhi larangan-larangannya. 

Biasanya dakwah kultural memiliki objek yang notabene tidak paham dan 

belum mengenal Islam dengan baik, dan bila mana sudah mengenal islam dengan 

                                                             
49 Andi Syahraeni, Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural, (Jurnal 

Adabiyah, 2014), 14(1), 1-14, h. 6. 
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baik biasanya objek tersebut sangat fanatik dengan budaya dan mitos-mitos terdahulu 

dan biasanya menganut kepercayaan yang sudah sangat kental dan kolot. Maka 

disinilah peran dan efektivitas dakwah kultural sangat dibutuhkan demi keberhasilan 

dakwah Islam di Indonesia. 

Oleh karena itu, sasaran dakwah utama yang menjadi obyek dakwah Islam 

dari sejak awal mula adalah masyarakat luas, mulai dari keluarga, masyarakat, 

lingkungan, dan seluruh umat manusia di alam dunia ini.50 Objek dakwah juga bisa 

dibagi menjadi umat ijabah atau umat yang sudah berislam namun belum kaafah atau 

spenuhnya dalam menjalankan syari‟at Islam dan umat dakwah atau umat yang 

memang belum mengenal islam dengan baik. 

Walaupun begitu, dakwah kultural masih menjadi sarana yang efektif dalam 

mengajarkan Islam. Terbukti dari banyak organisasi-organisasi yang menganut dan 

menjadikan dakwah kultural sebagai cara yang ampuh. Jika Nahdlatul Ulama 

mengaplikasikan dakwah kultural sebagai strategi dalam berdakwahnya seperti 

yasinan, rebana, pengajian, tahlilan orang meninggal, ziarah kubur, pembacaan 

barzanzi. 

Inti dakwah kultural baik yang dikembangkan Nahdlatul Ulama maupun 

Muhammadiyah adalah menekankan keragaman substansional, dakwah nilai-nilai 

Islam yang substansial, berupa kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kerjasama, dan 

semangat melawan penindasan kemanusiaan. Menurut konteksnya dakwah 

                                                             
50 Ridin Sofwan, dkk, Islamisasi Di Jawa, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000),h., h. 233. 
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pemberdayaan umat seperti ini lebih diperlukan mengingat sebagian besar masyarakat 

Islam di Indonesia lemah dalam berbagai bidang. Walaupun begitu, NU dan 

Muhammadiyah memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan dan menyebarkan 

agama Islam di Indonesia. 

Obyek dakwah (mad‟u) adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau 

manusia penerima dakwah baik individu atau kelompok, baik yang beragama islam 

atau non muslim. Pada pokoknya obyek dakwah adalah manusia secara keseluruhan. 

Bagi mereka yang sudah beragama Islam. Dakwah dimaksudkan untuk mengajak 

mereka masuk islam, yaitu jalan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Obyek dakwah 

kultural adalah masyarakat yang akan menerima dakwah yang memiliki berbagai 

kebudayaan atau adat istiadat dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Didalam 

aktivitas dakwah pengenalan karakteristik obyek yaitu masyarakat dengan berbagai 

kebudayaan yang dimilikinya merupakan suatu keharusan, karena tanpa hal ini 

dakwah akan gagal. 

Secara teoritis subyek dakwah atau lebih dikenal dengan sebutan dai adalah 

orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada 

masyarakt umum ( publik). Berkaitan dengan subyek dakwah, maka seorang dai 

hendaknya memiliki persiapan dan pembekalan yang kuat artinya dalam aktivitas 

dakwah kultural seorang dai harus mengenal budaya-budaya yang terdapat dalam 

masyarakat.51 

                                                             
51 Awaludin Pimay. Metodelogi Dakwah, (Semarang: RASAIL,2006), h. 21-21 
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Dalam penyamapain dakwah  kultural sangat mengedepankan penanaman 

nilai kesadaran, kepahaman ideologi, dan sasaran dakwah. Dakwah kultural 

melibatkana kajian antara disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan serta 

memperdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah kultural meliputi seluruh aspek 

kehidupan, baik yang menyangkup aspek sosial buadaya, pendidikan, ekonomi, 

kesehatan, alam sekitar. Dalam konsep dakwah kultural ini juga memuat ciri-ciri pada 

waktu kultural itu sendiri yaitu:52 

1.      Menggunakan dalil dan ayat Al-Qur‟an 

2.       Lebih meningkatkan pemahaman persuasif terhadap sasaran dakwah. 

3.      Tidak mengharuskan sang Dai masuk ke sistem. 

Setelah memahami pengertian dakwah maka pola dakwah kultural 

diantaranya yaitu: 

a. Dakwah kultural dalam konteks budaya lokal. Yaitu mencari bentuk 

pemahaman dan upaya yang lebih emnatik dan mengapresiasi kebudayaan 

masyarakt yang akan menjadi sasaran dakwah. 

b. Dakwah kultural dalam konteks budaya global. Mengkaji secara mendalam 

titik silang antara islam dan budaya global. Baik secara teoritik dan embirik. 

Seperti memberkan subtansi atau pesan dakwah. Memperhatikan media atau 

wahana dakwah serta memperhatikan obyek dakwah. 

                                                             
52 Lilweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 

103 
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c. Dakwah kultural melalui oprasi seni. Budaya termasuk seni khususnya adalah 

ekspresi dari perasaan sosial yang bersiafat kolektif sehingga merupakan 

ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya dari kehidupan masyarakat. Dengan 

mengembangkan seni yang ma‟ruf maka dakwah kultural bisa berperan untuk 

melahirkan inovasi dan kreasi. 

d. Dakwah kultural melalui media. Yaitu dakwah dengan cara menggunakan 

teknologi sebagai media untuk mencapai tujuan dakwah. 

e. Dakwah kultural gerakan jamaah atau dakwah jamaah. Yaitu fokus pada 

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pembentukan jamaah 

sebagai satuan sosial (komunitas). 

Dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat bottom-up yang melakukan 

pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki 

oleh mad‟u. Namun ada dua pengertian dakwah kultural yang saling berhubungan 

satu sama lain, dakwah yang menggunakan pendekatan kultural, yaitu: pertama, 

dakwah yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara inovatif dan 

kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan. Kedua, menekankan 

pentingnya kearifan dalam memahami kebudayaan komunitas tertentu sebagai objek 

atau sasaran dakwah. Jadi, yang dimaksud dengan Islam kultural adalah islam yang 

dipahami dengan pendekatan kebudayaan atau islam yang dipengaruhi ole paham 

atau konsep kebudayaan seperti dakwah Sunan Kalijaga Sebagai Salah Satu Contoh 

Dakwah Kultural. Pewayangan merupakan suatu ensiklopedia yang hidup, tentang 

perilaku kehidupan manusia yang banyak mengandung falsafah dan ajaran 
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kerohanian seperti etika, estetika, kesetiaan, pengabdian dan cinta tanah air, serta 

mengandung ajaran sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan hidup manusia). 

Bagi para wali dan juru dakwah lain, wayang berfungsi sebagai sarana untuk 

menyiarkan ajaran agama islam yang sangat efektif berdasarkan pengalaman sejarah, 

wayang pernah digunakan para wali untuk menyebarkan ajaran islam agar dipeluk 

oleh orang jawa mulai lapisan terbawah hingga kalangan elite priayi.53 

Kelebihan dakwah kultural adalah sebuah model penyampain misi Islam 

yang lebih terbuaka, toleran dengan mengkomodir budaya dan adat masyarakat 

setemapat, bisa dijadikan sebagai medium pembaharuan kehidupan bergama, lebih 

beriorintasi dan menghargai tradisi dan mudah diterima oleh banyak masyarakat itu, 

dakwah kultural memang kuat dari sisi bagaimana membuat masyarakat itu paham 

akan islam. Namun disisi lain tidak kuat secara politik. Apabila hanya mengendalikan 

pada ukuran kutural saja maka islam tentu tidak dapat diberlakukan secara kaffah 

(keseluruhan) hal tersebut merupakan salah satu kekurangan dakwah kultural. 

Dakwah kultural merupakan sebuah metode dakwah yang digunakan dinegri 

ini yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan dicari kesalahan masing-masing, 

tentunya masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dakwah kultural 

tentunya tidak dapat menyalahkan bahwa syiar islam dengan pendekatan kultural 

adalah salah namun tidak boleh mengikuti arus zaman yang justru melupakan esensi 

dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Metode dakwah yang digunakan dalam 

menyiarkan agama tidakdapat kita memilih hanya satu haluan atau metode saja 
                                                             

53 Puwadi, ,Dakwah Sunan Kalijaga (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004),. h.180 
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misalkan memilih metode pendekatan secara struktural ini tidak bisa. Pemilihan 

metode seyogyanya dipilih berdasarkan kas yang ada misalkan jika lebih muda 

dengan pendekatan struktural dan juga lebih muda dengan kultural maka dilakukan 

dengan kultural tentunya dilakukan dengan cara-cara yang lebih menyimpang dai Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. 

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam 

seluruh  dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan 

manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya berarti memahami ide-ide, adat 

istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, symbol dan hal-hal fisik yang 

memilki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan 

dakwah kultural, karena dakwah yang dilakukan menawarkan kultur baru yang 

bernilai Islami. Dari ikhtiar untuk menawarkan kultur baru yang bernilai Islami, dari 

teks Kitab Suci Al-Qur‟an lahirlah seni baca al-Qur‟an. 

b. Dakwah Struktural  

Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada pada kekuasaan.54 

Para aktivis dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan 

memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi yang ada guna menjadikan 

Islam sebagai ideologi negara, nilai-nilai Islam menjelma ke dalam kehidupan 

berbngsa dan bernegara. Dakwah struktural memegang tesis bahwa dakwah yang 
                                                             

54 Syamsul Munir. Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009)., h. 162 
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sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan negara bangsa 

yang berdasarkan Islam, para pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman 

dalam perilaku politik serta menegakkan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara 

dan kekuasaan. Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah instrumen penting 

dalam kegiatan dakwah.55 Seperti dalam kepemimpinan dinasti Fatimiyyah, dakwah 

struktural mewujud secara hierarki dalam bentuk tingkatan-tingkatan pada dai sejak 

dari wilayah paling rendah hingga ke pusat pemerintahan. Dai pada masa itu 

mempunyai kekuasaan untuk membina keberagaman pengikut pemula aliran 

Ismailiyyah sekaligus untuk membimbing kegiatan spiritualnya agar sampai pada 

tahap setinggi-tingginya dalam tradisi Syi‟ah. 

Dalam struktural adalah gerakan dakwah yang berda pada kekuasaan para 

aktivis dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan 

memanfaatkan struktural sosial, politik, maupun ekonomi yang ada guna menjadikan 

Islam sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Islam menjelama kedalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dakwah struktural memegang tesis bahwah dakwah yang 

sesungguhnya adalah akitivisme Islam yang berusaha mengwujudkan negara bangsa 

yang berdasarkan islam, para pelaku politik menjunjung tinggi nilai keislaman dalam 

perilaku politik serta mengakkan ajaran islam menjadi tanggung jawab negara dan 

kekuasaan. Dalam persepektif dakwah kultural negara adalah instrumen penting 

dalam kegiatan dakwah.56 Pemilihan metode seyogyanya dipilih berdasarkan kass 

                                                             
55 Syamsul Munir, Ilmu Dakwah.,. h, 163 
56 Syamsul Munir, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009)., h. 162-163 
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yang ada misalkan jika lebih muda dengan pendekatan struktural dan juga lebih muda 

dengan kultural maka dilakukan dengan kultural tentunya dilakukan dengan cara-cara 

yang lebih menyimpang dai Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Dakwah struktural adalah lawan dari dakwah kultural, yaitu dakwah yang 

menjadikan kekuasaan, birokrasi, atau kekuatan politik sebagai alat untuk 

memperjuangkan Islam. Dakwah dengan pendekatan struktural identik dengan 

dakwah politik atau politik dakwah. Menurut Imam Ibn Qayyim, politik terbagi 

menjadi dua macam, yaitu politik yang diwarnai kezaliman yang diharamkan dalam 

syariat islam dan politik yang diwarnai keadilan yang merupakan bagian dari syariat 

islam. Jelas bahwa makna awal politik atau siyasah adalah mengurusi urusan 

masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi masyarakat 

atau umat muslim dengan cara menghilangkan kezaliman penguasa dan melenyapkan 

kejahatan musuh. Untuk itu, perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam 

mengurusi urusan umat muslim, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin 

yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang 

nyata. 

Dengan demikian, politik islam dapat diartikan mengurus urusan seluruh umat 

muslim. Walaupun demikian, realitas politik seperti itu menjadi pudar saat terjadi 

kebiasaan umum masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan, yang menyimpang 
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dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka, baik muslim ataupun non-

muslim.57 

Dakwah struktural acapkali berlawanan dengan dakwah kultural. Kedua 

bentuk pendekatan dakwah tersebut acapkali “berebut tempat”. Gerakan dakwah 

kultural cenderung mempertanyakan kebenaran asumsi yang menyatakan bahwa 

dakwah dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan islam dan 

memperjuangkan negara berdasarkan syariat Islam. 

Dakwah kultural mempertanyakan validasi tesis tersebut. Apakah benar 

bahwa umat yang berada di luar kekuasaan adalah dakwah yang tidak lengkap dan 

tidak sempurna. Berbeda dengan dakwah kultural, dakwah struktural berpendapat 

bahwa yang dikatakan dakwah sebenarnya adalah dakwah yang secara intensif 

mengupayakan Islam sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dakwah struktural 

acapkali termasuk dalam kekuasaan.  

Aktivitas dakwah struktural bergerak dengan memanfaatkan struktur sosial, 

politik, maupun ekonomi guna menjadikan islam sebagai basis ideologi negara. 

Dengan kata lain, dakwah struktural cenderung mempunyai maksud dan tujuan untuk 

mendirikan negara Islam. Negara dianggap sebagai alat yang paling strategis dan 

menjanjikan untuk menegakkan syariat islam. Para pelaku politik menjunjung tinggi 

nilai-nilai keislaman dalam perilaku politik mereka serta penegakan ajaran islam 

menjadi tanggung jawab negara dan kekuasaan.  

                                                             
57 Sukayat, Ilmu Dakwah (Jakarta:Simbiosa Rekatama Media, 2015).,h.123 
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Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah instrumen paling penting 

dalam kegiatan dakwah.58 

Strategi dakwah struktural sebagai upaya internalisasi nilai yang dapat 

dilakukan agar menjadi bagian dari kebijakan publik harus memiliki beberapa 

persyaratan. Pertama, nilai-nilai agama tidak diartikulasikan secara verbal, namun 

terumus dalam bentuk nilai-nilai universalitas konkret. Kedua, fokus utama 

internalisasi nilai bukan pada nilai sebagai kata benda, melainkan sebagai kata kerja 

atau proses. Sebagai proses, nilai secara verbal dapat saja tidak muncul dan baru akan 

muncul saat hasil dari prosesnya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ketiga, 

permasalahan yang ada di sekitar ruang publik menjadi landasan penentuan nilai yang 

akan diinternalisasikan, kemudian dikemas sesuai dengan tingkat penerimaan publik 

sehingga dapat diterima dengan baik. Keempat, nilai-nilai agama harus terumuskan 

dalam bentuk tujuan, sarana, dan aksi yang jelas serta bersifat universal sehingga 

dapat diaplikasikan pada kebijakan publik. 

Dalam struktural adalah gerakan dakwah yang berda pada kekuasaan para 

aktivis dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan 

memanfaatkan struktural sosial, politik, maupun ekonomi yang ada guna menjadikan 

islam sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Islam menjelama kedalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dakwah struktural memegang tesis bahwah dakwah yang 

sesungguhnya adalah akitivisme Islam yang berusaha mengwujudkan negara bangsa 

yang berdasarkan Islam, para pelaku politik menjunjung tinggi nilai keislaman dalam 
                                                             

58 Sukayat, ,Ilmu Dakwah (Jakarta:Simbiosa Rekatama Media, 2015).,h.112 
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perilaku politik serta mengakkan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan 

kekuasaan. 

3. Materi Dakwah 

Unsur lain itu selalu ada dalam proses dakwah adalah materi dakwah: 

materi dakwah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai pada 

mad‟u. materi-materi yang akan disampaikan dalam dakwah tentu saja tidak lepas 

dari dua unsur utama ajaran Islam, al-Qur‟an dan al-Sunnah Rasul atau hadis Nabi 

saw, tekanan utama materi dakwah tidak lepas dari aqidah, syari‟ah dan akhlak. 

 Dari bidang akidah meliputi keimanan atau kepercayaan kepada Allah 

saw,tentang tauhid. Dari bidang ilmu, syari‟ah meliputi ibadah, muamalah, hukum 

perdata, hukum pidana dan dari bidang akhlak meliputi akhlak terhadap khalik, 

akhlak terhadap makhluk.  

Tata cara memberi terkadang lebih penting dan berharga dari pada apa yang 

diberikan, senada dari ungkapan tersebut, dalam pribahasa Arab disebutkan: at-

thariqatu ahammu minal madzab,tata cara (metode) lebih penting dari materi. 

Dengan demikian, tata cara atau metode adalah hal penting dalam pcncapaian suatu 

tujuan. Pemakaian metode atau cara yang benar merupakan sebahagian dari 

keberhasilan yang diharapkan. Sebaliknya bila metode yang dipergunakan dalam 

menyampaikan sesuatu tidak sesuai dan tidak benar, maka akan mengakibatkan 

kegagalan dalam mencapai suatau tujuan.  

Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang harus 

disampaikan oleh subyek kepada obyek dakwah keseluruhan ajaran Islam, yang ada 
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di dalam Kitabullah maupun sunnah Rasul, yang pada pokoknya mengandung tiga 

prinsip, yaitu:59 

1. Aqidah, yang menyangkut sistem keimanan atau kepercayaan terhadap 

Allah swt., inilah yang akan menjadi landasan yang fundamental dalam 

keseluruhan aktifitas seorang muslim, baik yang menyangkut sikap mental 

maupun sikap prilaku dan sifat-sifat yang dimiliki. 

2. Syariat, yaitu rangkaian ajaran yang menyangkut aktivitas manusia yang 

muslim di dalam semua aspek hidup dan kehidu-pannya, mana yang boleh 

dilakukan dan mana yang tidak boleh, mana yang halal mana yang haram, 

mana yang mubah dan mana yang makruh. ini juga menyangkut hubungan 

manusia dengan sesamanya. 

3. Akhlaq, yaitu menyangkut tata cara berhubungan baik secara vertikal 

dengan Allah swt., maupun secara horizontal dengan sesama manusia dan 

seluruh makhluk-makhluk-Nya. 

4. Metode Dakwah  

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan materi-materi dalam dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu 

pesan dakwah, metode sangatlah penting peranannya, suatu pesan serta seruan 

walaupun sedikit tapi baik, tetapi jika disampaikan lewat cara metode yang tidak 

benar, pesan bisa saja ditolak oleh sipenerima pesan. Pedoman dasar prinsip cara-

cara penggunaan metode dakwah Islam sudah termaktub dalam Alqur‟an.  
                                                             

59 Moh Ali Aziz. Ilmu Dakwah (Jakarta:Prenada Media,2004).,h..95 
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Firman Allah swt, dalam  QS al-Nahl / 16:125  

 إِنَّ رَبَّكَ ٌُ 
يَ أحَۡسَهُُۚ ٌِ ٍُم بِٲلَّتيِ  دِلۡ جَٰ ََ  

ػِظَتِ ٱلۡحَسَىَتِِۖ ُۡ ٱلۡمَ ََ ّٰ سَبِيلِ رَبكَِّ بِٲلۡحِكۡمَتِ  ًِ  ٱدۡعُ إِلَ َِ لَّ ػَه سَبيِ ََ َُ أػََۡمَُ بِمَه 

تدَِيهَ  ٍۡ َُ أػََۡمَُ بِٲلۡمُ ٌُ ََ 

Terjemahnya: 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk”.

60  
 
Pengertian ayat ini, metode dakwah ada tiga, yaitu: al-hikmah, al 

mau‟dzah al- hasanah dan al - mujadalah bi al-lati  hiya ahsan. Dalam ayat di atas 

terdapat tiga metode dakwah yang ter kandung, yaitu: al-hikmak, al-maudzhah al-

hasanah dan al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan. Ayat tersebut bukan hanya berbicara 

seputar metode dakwah, akan tetapi meliputi faktor-faktor lainnya, yaitu tentang 

subjek dan materi yang akan disampaikan. Bahkan secara tersirat juga terkandung 

objek dakwah, karena perintah dakwah dalam ayat tersebut ditujukan kepada Nabi 

Muhammad saw, untuk menyeruh dan mengajak kepada umat manusia. Sebagai 

perintah Tugas "penyampai" menuntut adanya keteguhan dalam menetapi aturan atau 

metode (manhaj) yang benar.61  

Allah swt. Berfirman dalam QS Hud / 11: 112  

                          

Terjemahnya : 

                                                             
60Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998) 
61 Moh Ali Aziz. Ilmu Dakwah (Jakarta:Prenada Media,2004).,h..97 
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Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu 
dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui 
batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.62 
 
Menurut Mundzier Suparta, bahwa metode dakwah adalah merupakan 

aturan-aturan  dengan strategi yang tersusun rapih (dalam merealisasikan visi dan 

misi dakwah). Sedangkan dakwah itu merupakan metode pembelajaran yang 

seyogyanya ditempuh dai dalam mengaplikasikan manhaj-manhaj dakwah itu sendiri. 

Metode dakwah adalah merupakan jalan atau cara yang dipakai juru berdakwah untuk 

menyampaikan ajaran-ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu 

pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, suatu pesan walaupun baik, tetapi 

disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh si 

penerima pesan. Dalam ilmu komunikasi ada jargon "the metbode is messagd'. Maka 

dari itu kejelian dalam kebijakan dakwah dalam memilih dan memakai metode sangat 

mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.63 

Dari uraian di atas terlihat bahwa, metode dakwah menjadi bagian yang 

integral dari dakwah, sehingga dakwah yang selama ini menganggap bahwa obyek 

dakwah  dalam prosesnya hanyalah sebagai obyek yang harus diubah dan dituntun 

karena kedhaifan dan potensinya. Masyarakat dianggap sebagai wadah kosong yang 

siap diisi dengan nilai-nilai moral dan praktek-praktek kehidupan, agar dapat 

disimpulkan lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di anggap robot 

                                                             
62Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998) 

63 Mundzier Suparta, Dakwah Ala NU ( Tangerang Selatan: Muntaza Nawa dinamika: 
2010),h. 46 
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yang siap untuk diperintah dan dikendalikan kapanpun, dimanapun dan siapapun 

yang menjadi tuannya.  

Tak heran jika dakwah selama ini yang terjadi masih sebatas ucapan  saja. 

Metode dakwahnya dianggap sama dalam segala tingkatan mad'unya, sehingga 

barometernya adalah jumlah pengunjung, gelak tawa dan tangis dan sendu mad'unya 

bukan bagaimana dakwah memberikan solusi bagi kehidupan umat manusia yang 

kompleks ini. Padahal esensi dari makna dakwah adalah sebagai upaya untuk 

memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah 

kehidupan tersebut mencakup seluruh aspek, aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, 

politik, sains, teknologi dan sebagainya.  

Oleh karna itu hendaknya memilih cara metode yang tepat, agar dakwah 

menjadi aktual, faktual dan kontekstual, menjadi bahagian strategis dari kegiatan 

dakwah itu sendiri. Tanpa ketepatan metode keakuratan dakwah akan terjerumus ke 

dalam aktifitas dakwah berputar dalam pemecahan problema tanpa solusi dan tidak 

jelas ujung pangkal penyelesaiannya. 

Metode adalah sesuatu teori yang ditempuh atau cara yang ditentukan 

secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana system pikir 

manusia. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai seorang dai untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Secara garis besar ada tiga pokok 

metode dakwah, yaitu:64 

                                                             
64 Mundzier Suparta. Metode Dakwah (Jakarta : Kencana, 2006)., h. 45  
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a. Metode bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah dengan metode menitik beratkan pada 

kemampuan mereka, sehingga mudah di mengerti dan mereka tidak 

merasa bosan dan apa yang dai sampaikan. 

b. Metode Mau‟dzah al-Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran islam dengan rasa kasih 

sayang (lemah lembut), sehingga apa yang disampaikan dai tersebut bisa 

menyentuh hati si mad‟u. 

c. Metode Mujadalah bi al-Latihiya al-Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara 

bertukar pikiran atau tanya jawab. Dengan ini dai bisa mengetahui apa 

yang menjadi pertanyaan oleh sekelompok orang atau individu tentang 

suatu masalah dalam kehidupan. 

Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah Sedangkan untuk 

mendapatkan gambaran tentang prinsip-prinsip metode dakwah maka seorang dai 

harus mencermati firman Allah swt.65  

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami prinsip umum tentang metode 

dakwah Islam yang menekankan ada tiga prinsip umum metode dakwah yaitu; 

Metode al-Hikmah, metode Mau'dzah al-Hasa-nah, metode Mujadalah bi al-Latihiya 

ahsan.  

Demikianlah antara lain pendapat sebagian Mufassirin tentang tiga prinsip metode 

tersebut,  
                                                             

65 Mundzier Suparta. Metode Dakwah , h. 46 
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Selain metode tersebut Nabi Muhammad saw. bersabda:  

ًِ فَ  َِسَاوِ يَْغُيَرِّْيُ بيِدَِيِ فأَنِْ لمَْ يسَْتطَِغْ فبَِ ِ مِىكْمُْ مُىكَْرًا فَ يمَْانِ مَهْ رَأَ ؼفَُ الِْْ َْ ذلَكَِ أَ ََ  ًِ بَِْ أِنْ لمَْ يسَْتطَِغْ فبَقَِ
66  

Terjemahnya : 

Barangsiapa di antara kamu melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya, jika 
tidak mampu, ubablah dengan lisannya, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya, 
dan yang terakbir inilah selemah-lemah imam.  

 
Dari hadis tersebut di atas terdapat tiga metode dakwah yaitu Pertama. 

Metode dengan tangan bi al-Yadi, di sini dapat di fahami secara tektual ini terkait 

dengan bentuk: kemunkaran yang dihadapi, tetapi juga tangan bisa difahami dengan 

kekuasaan atau power serta metode dengan kekuasaan sangatlah efektif bila 

dilakukan oleh seseorang penguasa yang berjiwa dakwah. Kedua. Metode dakwah 

dengan lisan bi al-Lisan, maksudnya dengan kata-kata yang lemah lembut, yang dapat 

difahami oleh mad‟u, bukan dengan kata-kata yang keras dan menyakitkan hati. 

Ketiga. Metode dakwah dengan bi al-Qalbu yang dimaksud dengan metode dakwah 

dengan hati adalah dalam berdakwah hati tetap ikhlas dan tetap mencintai mad'u 

dengan tulus, apabila suatu saat mad'u atau objek dakwah. menolak pesan dakwah 

yang disampaikan, mencemooh, mengejek bahkan mungkin memusuhi dan 

membenci dai atau muballigh, maka hati dai tetap sabar, tidak boleh membalas 

dengan kebencian, tetapi sebaliknya tetap mencintai objek dan dengan ikhlas hati dai 

hendaknya mendo'akan objek supaya mendapatkan hidayah serta petunjuk dari Allah 

swt.. Selain dari metode tersebut, metode yang lebih utama lagi adalah bi al-Uswah al-

                                                             
66 Muhammad Mitsaqi Al-Azhar, HR Muslim dari Abu Said Al-

Khudry,https:/mitsaqi.wordpress.com, diakses dari internet pada tanggal 24 Maret 2017 
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Hasanah, yaitu berperilaku dan berbuat baik dalam segala hal. Sebagaimana ungkapan 

yang berbunyi:" lisan albal afdlalu min lisan al maqal' bahwa prilaku atau ahlak mulia 

itu lebih mulia dari ucapan yang disampaikan. Keberhasilan dakwah Nabi 

Muhammad saw, hanya ditentukan oleh akhlaq beliau yang sangat mulia yang serta 

dibuktikan dalam realitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Seorang muballigh 

harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode dakwah merupakan sistem atau cara penyampaian materi dakwah 

secara tepat pada sasarannya. Maka setiap dakwah diperlukan adanya metode. 

Metode-metode tersebut diantaranya adalah:67  

1. Metode Ceramah. 

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu 

teknik berdakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh 

seorang dai pada suatu aktifitas dakwah. Metode ini harus diimbangi dengan 

kepandaian khusus tentang retorika, diskusi dan faktor-faktor lain yang membuat 

pendengar merasa simpatik dengan ceramahnya. 

Sedangkan ceramah adalah merupakan suatu teknik atau metode yang 

banyak diwarnai oleh ciri-ciri karasteristik bicara oleh seorang dai, pada suatu 

                                                             
67 Samsul Munir, “ NU dan Perjuangan Nasinal, 2009, h. 101 
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aktifitas dakwah dalam metode ceramah, seorang dai harus memperhatikan hal-hal 

tersebut, diantaranya adalah:68 

a.  Harus mempelajari sifat audiens. 

b. Menyesuaikan materi dakwah dengan minat dan tingkat pemahaman 

audiens. 

c. Harus mengorganisasikan bahan ceramahnya dengan baik 

Metode dakwah Rasulullah saw, sangat cukup sederhana. Sasarannya adalah 

qalbu (hati) dan akal manusia. Karena qalbu dan akal manusia mudah menerima apa 

yang disampaikan para dakwah. Ceramah rasulullah saw, tersebut dilakukan dengan 

cara yang praktis yaitu mempertimbangkan objek secara tepat dengan alasan-alasan 

yang kuat.69  

2. Metode Tanya Jawab 

Metode bertanya atau tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan 

menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau 

pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah, disamping itu 

juga untuk merangsang perhatian penerima dakwah. Metode tanya jawab adalah 

sebagai suatu cara menyajikan dakwah yang harus di gunakan secara bersama-sama 

dengan metode dakwah lainnya, Seperti metode ceramah. Metode tanya jawab ini 

sifatnya membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. 

                                                             
68 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, Surabaya, Al Ikhlas 1983)., h. 104 
69 Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. Saifudin 

Zuhri, Rasail, Semarang. 2005).,h. 45  
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Metode Tanya-jawab juga memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikan 

metode ceramah di dalam dakwah Islam adalah sebagai berikut:70 

a. Tanya jawab melalui media, seperti diradio, televisi dan sebagainya. 

b. Dapat dipergunakan sebagai komunikasi dua arah (interaksi antara dai 

dan sasarannya). 

c. Bila tanya jawab sebagai selingan ceramah, maka audien dapat hidup 

(aktif). 

d. Timbulnya perbedaan pendapat bisa terjawab dengan didiskusikan di 

forum tersebut. 

e. Mendorong audien (objek dakwah) lebih aktif semangat mengikuti dan 

bersungguh-sungguh serta memperhatikan. 

f. Dai dimungkinkan dapat menguasai serta mengetahui dengan mudah 

tingkatan pengetahuan dan pengalaman penanya. 

Sebaliknya kekurangan metode tanya jawab diantaranya adalah: 

a. Bila terjadi perbedaan pendapat antara dai dengan penannya (sasaran 

dakwah) akan memakan waktu yang banyak untuk penyelesaiannya. 

b. Bila jawaban dai kurang mengena pada sasaran pertannyaan, penanya 

(sasaran dakwah ) dapat menduga yang bukan-bukan kepada dai. 

c. Penanya sendiri kadang-kadang kurang mengerti dan memperhatikan jika 

terjadi penyimpangan. 

                                                             
70 Faqih, Aunur Rahim. Esensi, Urgensi & Problem Dakwah. (Yogyakarta: LPPAI  2006, 

UII)., h. 102  
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d. Agak sulit merangkum atau menyimpulkan seluruh isi pembicaraan. 

Antara kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab tampak dengan jelas 

seimbang kadarnya. Oleh karena itu, seorang dai atau mubaligh dianjurkan untuk 

memiliki bekal dakwahnya mengenai teknik-teknik bertanya jawab, agar metode 

yang dipergunakan dapat berhasil dengan efektif dan efisien. 

3. Metode Diskusi. 

Diskusi yang dimaksudkan adalah sebagai pertukaran pikiran (gagasan, 

pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan, yaitu membahas suatu 

masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh 

kebenaran. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt, dalam QS an-Nahl / 11: 125  

                                      

                     

Terjemahnya : 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 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,71 
 

Dakwah dengan menggunakan cara metode diskusi dapat memberikan 

peluang peserta diskusi dua arah yang aktif, untuk ikut memberi sumbangan 

pemikiran terhadap suatu pencerahan masalah. Melalui metode diskusi dai dan para 

                                                             
71Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998) 
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peserta dapat mengembangkan diri yang kualitas mental pengetahuan agama, dapat 

pula memperluas pandangan pendapat tentang materi dakwah yang di diskusikan. 

 Dakwah dengan menggunakan metode diskusi ini dapat menjadikan peserta 

terlatih menggunakan pendapat secara tepat dan benar tentang materi dakwah yang di 

diskusikan dan mereka akan terlatih berfikir secara kreatif, logis (analisis) dan 

objektif. 

4. Metode Propaganda. 

Metode Propaganda adalah suatu upaya untuk menyiarkan ajaran agama 

Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk secara massal, persuasive dan 

bersifat otoritatif (paksaan). Propaganda dapat juga digunakan sebagai salah satu 

metode dakwah. Metode ini dapat pula digunakan untuk menarik perhatian dan 

simpatik seseorang. Pelaksanaan dakwah dengan cara metode propaganda dapat 

digunakan melalui berbagai macam media, baik auditif, visual maupun audio visual. 

Kegiatannya dapat disalurkan melalui pengajian akbar, pertunjukan seni hiburan, 

pamflet dan lain-lain. 

Dakwah dengan menggunakan metode propaganda akan lebih muda untuk 

mempengaruhi obyek dakwah dengan cara bujukan (persuasif), beramai-ramai 

(massal), luwes (fleksibel), cepat (agresif) serta retorik, menggunakan emosi orang 

agar mereka mencintai, memeluk dan memyiarkan agama Islam ke masyarakat. 

5. Metode Keteladanan 
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Dakwah dengan menggunakan cara metode keteladanan atau demonstrasi 

berarti suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung, 

sehingga mad‟u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang di contohkannya.  

Dari segi dakwah metode demonstrasi ini memberikan kesan yang tebal 

karena panca indra perasaan dan pikiran dapat dipekerjakan sekaligus. Metode 

dakwah dengan demonstrasi ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga dan segala aspek didalam 

kehidupan manusia. Nabi Muhammad saw, dalam kehidupannya sendiri merupakan 

teladan bagi setiap manusia. 

Metode keteladanan dikenal dengan istilah demonstration method atau direct 

method yakni sesuatu yang diberikan dengan cara memperlihatkan sikap gerak-

gerik,kelakuan, perbuatan. Dengan harapan orang dapat menerima, melihat, 

memperhatikan dan sekaligus mencontohnya. Jadi,dakwah dengan keteladanan secara 

langsung bisa menarik mad‟u untuk mengikuti apa yang dicontohkannya. 

6. Metode Drama 

Dakwah dengan menggunakan cara atau metode drama adalah suatu cara 

menyajikan materi-materi dakwah yang bersifat agamais dengan mempertotonkan 

atau mempertunjukkan kepada mad‟u, agar dakwah dapat tercapai sesuai yang 

ditargetkan. Dalam metode ini, materi dakwah disuguhkan dalam bentuk drama yang 

dimainkan oleh para seniman yang berprofesi sebagai dai atau dai yang berprofesi 

sebagai seniman. Drama tersebut sebagai salah satu metode dakwah sekaligus 
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merupakan teater dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode drama ini terkenal 

sebagai pertunjukan khusus untuk kepentingan dakwah. 

Dakwah dengan menggunakan metode drama dapat dipentaskan untuk 

menggambarkan kehidupan sosial menurut tuntunan agama Islam, dalam suatu cerita 

dengan bentuk pertunjukan yang bersifat hiburan yang mengandung agamais. Kini 

sudah banyak dilakukan berdakwah dengan metode drama melalui media film, radio, 

televisi, teater dan lain-lain. 

7. Metode Silaturrahmi (home visit) 

Metode silaturrahmi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan isi 

dakwah kepada penerima dakwah.72 Dakwah dengan menggunakan metode home 

visit atau silaturahim, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara mengadakan 

kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi materi-materi 

dakwah kepada penerima dakwah. Dakwah dengan menggunakan metode home visit 

dapat dilakukan melalui silaturahim, menengok orang sakit, ta‟ziah bahkan diwarung 

kopi pun dapat dilakukan dan lain-lain. Dengan cara seperti ini, manfaatnya cukup 

besar dalam rangka mencapai tujuan dakwah. 

Metode dakwah home visit dimaksudkan agar dai dapat memahami dan 

membantu meringankan beban moral yang menekan jiwa mad‟u, dengan metode dai 

akan mengetahui secara dekat kondisi mad‟unya, serta dapat pula membantu 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi mad‟u. Metode silaturahim banyak 

                                                             
72 Pimay, Awaludin, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. 

Saifudin Zuhri.,h. 52 



64 
 

manfaatnya, disamping untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan juga dapat 

dipergunakan oleh dai itu sendiri, untuk mengetahui kondisi masyarakat disuatu 

daerah yang dikunjungi. 

Dengan demikian, metode dakwah tersebut di atas haruslah diaplikasikan 

dengan baik oleh para dai dalam berbagai pendekatan dakwah, diantarnya yaitu: 

a. Pendekatan Personal; yakni pendekatan dengan cara individual yaitu mad'u 

langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung 

diterima dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u akan langsung 

diketahui oleh sang dai. 

b. Pendekatan Pendidikan; dimana pada masa Nabi Muhammad saw. dakwah 

melalui pendidikan yang dilakukan beriringan dengan masuknya ajaran 

agama Islam dikalangan syahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita 

dapat melihat dengan pendekatan pendidikan telah teraplikasi dalam 

lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam atau 

perguruan tinggi yang mengajarkan materi-materi keislaman. 

c. Pendekatan Diskusi; akhir-akhir ini seringkali diselenggarakan berbagai 

diskusi keagamaan, dai berperan sebagai narasumber sedangkan mad'u 

berperan sebagai undience forum diskusi. 

d. Pendekatan Penawaran; cara ini dilakukan Nabi Muhammad saw,dengan 

memakai cara metode yang tepat tanpa paksaan sehingga mad'u ketika 

memberikan respon tidak dalam keadaan tertekan dan terpaksa bahkan ia 

melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. 
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e. Pcndekatan Mid; maksud dari pendekatan ini adalah pengiriman tenaga 

dakwah (para dai) ke daera-daerah di luar tempat domisili atau daerah non 

muslim.73 

Melihat persoalan umat Islam akhir-akhir ini maka dakwah Islam harus 

dilakukan dengan serius dan tidak cukup hanya dilakukan dengan dakwah bi al-Lisan. 

Tetapi dakwah adalah berupa kerja nyata yang mampu menimbulkan perubahan-

perubahan sosial kemasyarakatan, serta memberikan solusi bagi permasalahan umat, 

semoga Allah swt., senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk agar kita mampu 

mengemban amanah yang baik dan tepat.  

5. Media Dakwah 

Media dakwah yaitu peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi kepada mad‟u. Diera sekarang ini dakwah akan lebih meningkat jika 

menggunakan dengan cara media yang berkembang saat ini, khususnya dalam 

bidang komunikasi. Dakwah seperti ini bisa melalui televisi, radio,surat kabar dan 

berbagai macam media yang lain. Kelebihan dari pemakaian media ini adalah 

mudahnya menjangkau khalayak ramai di berbagai belahan tempat meskipun 

kepelosok-pelosok, sehingga lebih efektif. Para mubaligh, aktivis dan umat Islam 

pada umumnya selain tetap harus melakukan dakwah bi al-Lisan (ceramah,tabligh 

dan khotbah) dapat pula dengan memanfaatkan media massa untuk melakukan 

dakwah bi al-Qalam (melalui pena atau tulisan) di media cetak, melalui rubrik 

                                                             
73 H. Slamet Riyanto, Metode Dakwah rasulullah,(Jakarta : Mumtaz dawa Dinamika., 2010)., h. 93  
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kolom, opini yang umumnya terdapat di surat kabar harian, mingguan, tabloid, 

majalah atau buletin internal masjid.74  

Pada dasarnya dakwah itu tidak hanya melalui lisan belaka, tulisan ataupun 

sejenisnya. Dakwah pada masa-masa sekarang ini telah tersusun rapi dalam 

sebuah institusi dan jam‟iyyah. Metode serta media dakwah ini dirasa memiliki 

efisiensi dan aktifitas yang relatif bagus. Berbagai lembaga dakwah dan organisasi 

kemasyarakatan Islam yang memiliki tujuan mengajak manusia ke arah yang lebih 

baik bisa dikategorikan sebagai media dakwah. 

Dakwah secara komprehensif bisa dilakukan di media elektronik seperti 

televisi dan alat multimedia internet, animasi, atau film dokumenter. Dewasa ini 

tahapan berikut dari dakwah bi al-Lisan, bi al-Qalam, bi al-Hal, maka sudah saatnya juga 

berdakwa menggunakan alat multimedia. Sarana komunikasi ini sebagai inti alat 

multimedia, meskipun belum begitu banyak dirasa secara maksimal oleh umat Islam. 

Pemanfaatan multimedia, teknologi informasi dan teknologi menjadi hal yang perlu 

segera dilakukan untuk mengikuti ajaran agama Islam yakni beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya, berbuat amal kebaikan, menjauhi larangan Allah swt., serta 

mengikuti ajaran Rasulullah Muhammd saw.  

Dakwah yang demikian ini sebenarnya sudah dirintis di masa awal Islam, 

yakni dengan adanya pencatatan ayat ayat al-Qur'an yang diwahyukan kepada 

Rasulullah saw, para syahabat dengan tekun menulis diatas kulit dan dahan-dahan 

sekaligus menghafalnya dengan lancar. Dewasa ini dakwah dengan tulisan atau yang 
                                                             

74 Bachtiar, Wardi, , Metodologi Penelitian Dakwah, (Jakarta : Logos. 1997)., h. 35 
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bisa disebut dengan "dakwah  bi al-Qalam menjadi sangat relevan. Kehidupan umat 

Islam dewasi ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan 

berkembangnya industri percetakan. Ajaran agama Islam yang tertuang dalam al-

Qur'an bisa dieksplorasi sedemikian rupa, sehingga mampu diterbitkan dan dicetak 

secara massal dengan isi substansi yang beragam. Media cetak ini menjadi sarana 

utama dalam berdakwah di era sekarang ini. Umat Islam ini memang memerlukan 

sekali media massa cetak untuk senantiasa melakukan dakwah Islam ke-seluruh dunia 

sebagai bentuk realisasi bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, 

bahkan seluruh alam. 

6. Konteks Dakwah  

Macam-macam dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai 

dengan kemampuan masing-masing juru dakwah. Yang pasti disetiap Muslim 

wajib melaksanakan berdakwah, karena pada setiaporang muslim berkewajiban 

menyebarkan kebenaran ajaran agama Islam kepada orang lain. Berikut terdapat 

macam-macam dakwah:75 

a. Dakwah Fardiah 

Dakwah Fardiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain (satu orang) atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang 

kecil. Biasanya dakwah fardiah terjadi tanpa harus menggunakan persiapan yang 

begitu matang serta tersusun secara tertib sebelumnya. Termasuk kategori  dakwah 

seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, anjuran memberi contoh. 
                                                             

75 Samsul Munir Amin, M.. Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009).,h.67 
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Termasuk pula dalam hal ini pada saat mengunjungi orang sakit, pada waktu ada 

acara takziah (ucapan selamat) dan pada waktu upacara kelahiran (tasmiyah) 

b. Dakwah Ammah 

Dakwah Ammah adalah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh 

seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan 

maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya 

berbentuk khutbah (pidato). Dakwah Ammah ini adalah bila ditinjau dari segi 

subyeknya, ada yang dilakukan oleh perorangan dan ada pula yang dilakukan oleh 

organisasi tertentu yang berkecimpung dalam soal-soal dakwah. 

c. Dakwah Bi al-Lisan 

Dakwah jenis ini akan sangat efektif bila disampaikan berkaitan dengan 

hari-hari besar ibadah, seperti khutbah Jum‟at atau khutbah hari Raya, kajian yang 

disampaikan itu menyangkut tata cara ibadah yang sangat praktis, konteks sajian 

terprogram, disampaikan dengan metode dialog dengan hadirin. 

Dakwah yang paling sederhana dilakukan dengan lisan. Dakwah dengan lisan 

ini memiliki tiga tingkatan yakni dengan ungkapan atau penjelasan dengan hikmah, 

penjelasan atau ungkapan yang baik dan berargumentasi atau perdebatan dengan yang 

lebih baik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa obyek dakwah sesuai dengan 

tingkatan derajat dan suasana akal, budi (hati) dan rasanya membutuhkan strategi 

berdakwah yang beragam. Suasana hati dan rasa obyek dakwah dirasa semuanya 

sama, akan tetapi sangat beragam.  
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Oleh karena itu, cara menghadapi obyek dakwah atau audiens yang 

bersuasana hati dan rasa yang beragam itu memerlukan dakwah dengan lisan (orasi) 

yang beragam juga bagi orang atau obyek dakwah yang bisa langsung menerima 

dengan hanya bahasa yang sangat sederhana tapi jelas dan tegas, maka dengan 

penyampaian hikmah yang sesuai dengan harapan dan suasana hati dan rasanva. Bagi 

orang atau masyarakat yang memerlukan penjelasan seperlunya. Maka layak untuk 

diberi uraian yang baik atau penjelasan yang baik, sehingga suasana hati dan rasanya 

langsung bisa menerimanya.  

Sedangkan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat yang memerlukan 

uraian dan penjelasan lebih mendetail dengan mengatasi berbagai pertanyaan dengan 

penjelasan argumentatif yang lebih baik atau lebih kuat, maka perlu diberi penjelasan 

secara argumentatif dengan disertai bukti-bukti secara akal dan bukti-bukti nyata 

yang ada dalam kehidupan.  

d. Dakwah Bi al-Hal 

Dakwah bi al-Hal adalah merupakan dakwah yang mengedepankan 

perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar supaya sipenerima dakwah (mad‟u) 

mengikuti jejak hal ikhwal si dai (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai 

pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama kali 

Rasulullah saw, ketika berada  di kota Madinah, beliau melakukan  sekaligus 

mencontohkan secara langsung dakwah bial-Hal, dengan mendirikan Masjid Quba 

dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah 

Islamiyah. 
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Dakwah Islam akan lebih kongkrit jika dilaksanakan dengan perbuatan nyata. 

Misalnya berbicra tentang sadaqah, maka sebaiknya juru dakwah juga 

menpraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang, justru 

secara langsung melakukan perbuatan yang mengandung unsur dakwah, obyek 

dakwah sudah mampu memahami dan mengikutinya, sehingga tidak memerlukan lagi 

dakwah dengan lisan. Ketika seorang juru dakwah melakukan perbuatan atau amal 

kebaikan yang didasari rasa ikhlas dan tulus dan kemudian secara sengaja atau tidak 

sengaja dilihat dan diperhatikan oleh obyek dakwah, maka akhirnya obyek dakwah 

mau menerima dan mengikuti perbuatan atau amal kebaikan tersebut, pada dasarnya 

sang juru dakwah telah melaksanakan dakwah dengan perbuatan yang dalam istilah 

dakwah Islam dikenal dengan sebutan udakwah bi al-Hal Misalnya seorang juru 

dakwah yang menyampaikan amanah yang dibebankan kepada orang lain dan 

ternyata dia telah melakukannya secara berulang-ulang dengan baik, maka pada saat 

itulah sang juru dakwah telah melaksanakan dakwah dengan perbuatan, sebagaimana 

dicontohkan oleh Rasulullah saw, sehingga beliau dijuluki dengan al-amin (orang 

yang dipercaya).  

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa / 4: 58 

                                         

                   

Terjemahnya :   

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
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antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.76 
 
Pada hakekatnya dakwah adalah usaha atau upaya untuk mengubah suatu 

keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik, menurut tolak ukur agama 

Islam. Perubahan yang dimaksud terjadi dengan menumbuhkan kesadaran dan 

kekuatan pada diri objek dakwah. 

Dari sisi lain perubahan berarti juga upaya menjadikan objek dakwah 

mengetahui, mengamati dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai pandangan 

jalan hidup. Dengan demikian dakwah juga merupakan proses untuk pendidikan 

masyarakat secara komunikasi, perubahan sosial atau pembangunan itu sendiri. 

 Dengan demikian aktivitas dakwah Islam bukan hanya sekedar suatu dialog 

lisan melainkan dengan perbuatan atau karya yaitu dakwah bi al-Hal. 

Dalam mencapai keberhasilan aktivitas dakwah Islam, banyak metode 

dakwah yang dapat dipilih dan digunakan salah satunya adalah metode yang 

diberikan oleh Rasulullah saw, yaitu percontohan secara langsung yang dikenal 

dengan Uswatun Hasanah. Efektif atau tidaknya suatu metode dakwah sangat 

bergantung beberapa hal yang melingkupinya, baik prinsip-prinsip penggunaan, 

metode atau juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan penggunaan 

metode tersebut. Dalam merealisir ajaran Islam disemua segi kehidupan manusia. 

Konsepsi dakwah bukan hanya identik dengan tabligh tetapi meliputi semua segi 

kehidupan serta tabligh hanya merupakan bagian dari dakwah Islam. 
                                                             

76Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998)  
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Jadi suatu kegiatan dapat dikatakan dakwah apabila mencakup sistem usaha 

bersama orang beriman dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam segi 

kehidupan sosial kultural. Dalam memandang dakwah menunjukkan dua hal;  

pertama, adanya organisasi (sistem) dakwah untuk menunaikan fardhu kifayah dan 

Kedua, pelaksanaan dakwah perorangan dalam hubungannya dengan kriteria di atas 

maka yang pertama dapat disebut dakwah dan kedua dapat disebut tabligh. 

 Terbentuknya lembaga dakwah berangkat dari kesadaran individual untuk 

melaksanakan tabligh, agar supaya dapat meningkatkan kesadaran kolektif untuk 

melaksanakan dakwah dalam suatu sistem tertentu dalam lembaga dakwah. Allah 

Swt., telah memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan tugas wajib dakwah 

Islamiyah fisabillillah haruslah dengan suatu organisasi khusus, harus ada lembaga 

tersendiri.  

Dalam kaitan penjelasan di atas mewajibkan agar umat Islam mendirikan 

jama‟ah khusus atau organisasi yang bertugas di bidang dakwah dan organisasi itu 

haruslah di atas dua asas pokok. Keimanan dan persaudaraan sehingga jama‟ah 

muslim akan sanggup menunaikan tugas beratnya dalam kehidupan manusia dan 

dalam sejarah manusia, tugas menyuruh mengerjakan yang ma‟ruf dan mencegah 

yang munkar menegakkan kehidupan di atas dasar ma‟ruf dan membersihkan dari 

kotoran munkar, serta diperingatkan jangan bercerai berai dan bersengketa supaya 

tetap kuat. 

Oleh karena itu untuk mendukung dakwah Islamiyah perlu adanya satu 

lembaga khusus yang bertugas dalam bidang dakwah Islamiyah berdasarkan asas 
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keimanan dan persaudaraan, tanpa terbentuknya suatu organisasi dan lembaga 

dakwah, maka dakwah Islamiyah tidak akan dapat berjalan dengan baik bahkan 

kemungkinan besar akan berhenti sama sekali. Semua itu merupakan perwujutan dari 

sesuatu dakwah bi al-Hal, dakwah dengan perbuatan nyata. Rasulullah saw, telah 

memberikan contoh dakwah bi al-Hal yaitu ketika pertama kali tiba di Madinah yang 

dilakukan Rasulullah saw, adalah dengan membangun Masjid Quba, menyatukan 

kaum Anshor dan Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah dan seterusnya.  

Kenyataan membuktikan betapa efektifnya dakwah bi al-Hal tanpa mengabaikan 

dakwah bi al-Lisan, maka dakwah bi al-Hal seharusnya menjadi prioritas utama. 

Pendekatan psikologis melalui dakwah bi al-Hal. Islam menganjurkan serta 

mengatur hubungan antar manusia, baik antar muslim dengan muslim, atau muslim 

dengan non muslim, apakah antara kedua belah pihak ada hubungan kekerabatan 

persaudaraan atau hubungan antara sosial, dengan demikian satu sama lain saling 

menghargai keberadaannya. Masyarakat tidak saja menjadi objek tetapi dapat pula 

menjadi subjek dalam pembangunan yang pada sisi lain akan mengembangkan 

keswadayaan dan sumber daya yang ada disekitar mereka. Dalam hal ini perlu peran 

serta baik perorangan maupun lembaga yang dapat berperan sebagai motivator, sebab 

pada dasarnya strategi pendekatan ini adalah intinya usaha penyadaran masyarakat 

agar dapat mengembangkan sumber daya yang ada pada diri mereka, lingkungan dan 

alam sekitar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Disinilah dengan potensi sosial keagamaan dai dan lembaga dakwah bisa 

melakukan perannya sebagai lembaga swadaya masyarakat terutama melalui nilai 
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keagamaan seperti kemandirian, keadilan, kerja sama dan sebagainya. Mengingat 

kebutuhan masyarakat itu selalu ada dan bahkan selalu berkembang, maka apabila 

da‟i dan lembaga dakwah dapat melakukan perannya maka akan selalu mendapat 

tempat di masyarakat bahkan bisa lebih mengembangkan potensi kemasyarakatan. 

Sementara itu banyak di antara para pakar yang lebih menggunakan kata 

pendekatan atau approach, karena lebih bersifat rinci mengandung pengertian dan 

yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Menjadi pertimbangan para dai agar 

supaya dapat di harapkan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan dan penggunaan suatu metode, agar metode yang dipilih dan digunakan 

benar-benar fungsional dan harus memperhatikan strategi dakwah yang digunakan 

dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhinya seperti dengan mengenali 

sasaran dakwah, pemilihan media yang baik, pengkajian akan tujuan dakwah agar 

dakwah harus dapat dimengerti dan yang terpenting adalah peranan seorang dai 

dalam pelaksanaan dakwah, bagaimana cara menarik objek dan juga kredibilitasnya. 

Dengan strategi dakwah harus memperhatikan beberapa azas dakwah salah 

satunya azas psikologi. Hal ini berhubungan dengan kejiwaan manusia, baik dai 

maupun sasaran dakwah memiliki karakter yang berbeda antara satu sama lainnya, 

apabila masalah agama yang merupakan masalah ideologi yang tidak luput dari 

masalah psikologi. 

Azas Psikologi ini harus dapat mendasari dalam aktifitas dakwah. Hal ini 

harus benar-benar diperhatikan tentunya dengan profesionalisme seorang juru 
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dakwah perlunya memiliki pengetahuan–pengetahuan psikologis tersebut agar tujuan 

dakwah dapat dicapai. 

Di antara ilmu-ilmu yang harus dimiliki, antara lain tentang kepribadian 

seorang dai, tujuan dakwah, materi dakwah, masyarakat sebagai objek dakwah, 

metodologi dakwah adalah merupakan sarana media dakwah. Usaha dakwah bi al-

Hal mempunyai implikasi terhadap pengembangan masyarakat yaitu:77 

a. Masyarakat adalah menjadi tujuan sasaran obyek dakwah, agar supaya  dapat 

meningkatkan aktifitas etos kerja yang pendapatannya bertambah untuk 

membiayai pendidikan keluarga atau memperbaiki kesehatan. 

b. Dapat menarik masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat terlibat 

sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah bi al-Hal. 

c. Dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dalam 

proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian. 

d. Dapat mengembangkan kepemimipinan daerah setempat dan terkelolanya 

sumber daya manusia yang ada, sebab anggota kelompok sasaran tidak saja 

jadi obyek kegiatan, tetapi juga menjadi subyek kegiatan. 

e. Terjadi proses belajar mengajar antara sesama warga yang terlibat dalam 

kegiatan, sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini 

menimbulkan sumbang saran secara timbal balik. 

 

                                                             
77 Samsul Munir Amin, M.. Ilmu Dakwah.,h.77 
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e. Dakwah Bi al-Qalam 

Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bi al- 

Qalam atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, 

majalah,internet,koran serta tulisan yang mengandung pesan dakwah sangatlah 

penting. Keuntungan lain dari dakwah model seperti ini tidak akan mudah menjadi 

musnah meskipun sang daI atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bi 

al-Qalam. 

Dakwah Islam disampaikan juga dengan sarana tertulis. Dakwah yang 

dilaksanakan dengan menyusun tulisan yang berisi ajaran Islam dengan tujuan untuk 

mengajak orang lain, pihak lain, masyarakat lain, atau bahkan negara lain untuk 

mengikuti ajaran Islam yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berbuat amal 

kebaikan, menjauhi larangan Allah swt., serta mengikuti ajaran Rasulullah saw. 

Dakwah yang demikian ini sebenarnya sudah di masa awal Islam yakni dengan 

adanya pencatatan ayat al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasulullah saw, para 

sahabat dengan tekun menuliskan dan menghafalnya dengan lancar.  

Dewasa ini dakwah dengan tulisan yang bisa disebut dengan "dakwah bi al-

Qalam menjadi sangat relevan. Kehidupan umat Islam ini telah mengalami kemajuan 

yang cukup pesat dengan berkembangnya industri percetakan. Ajaran-ajaran yang 

tertuang dalam al-Qur'an bisa dieksplorasi sedemikian rupa, sehingga mampu 

diterbitkan dan dicetak dengan isi substansi yang beragam. Media cetak merupakan 

sarana utama dalam berdakwah di era sekarang ini, Islam memang memerlukan sekali 

media massa cetak, yang senantiasa melakukan dakwah Islam ke seluruh alam, 
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bentuk realisasi bahwa Islam adalah rahmat bagi umat manusia, bahkan seluruh alam. 

Dalam dakwah NU memerlukan suatu metode, agar mudah diterima oleh mitra 

dakwah, metode yang dipilih harus benar, agar Islam dapat dimengerti dengan benar 

dan menghasilkan pencitraan Islam yang benar pula. 

 Agar metode yang dipilih dan digunakan benar-benar fungsional, maka dai 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode, antara 

lain: 78 

a. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya.  

b. Sasaran dakwah, baik masyarakat atau individual dengan segala kebijakan, 

politik pemerintah, tingkat usia, pendidikan, peradaban (kebudayaan) dan lain 

sebagainya.  

c. Situasi dan kondisi yang beraneka ragam dengan keadaannya.  

d. Media merupakan fasilitas (logistik) yang selalu tersedia, dengan berbagai 

macam kuantitas dan kualitasnya. 

e. Kepribadian dan kemampuan seorang dai atau mubaligh. 

Terdapat empat metode model pengembangan dakwah yang dapat 

diterapkan dan harus dilaksanakan secara sinergis, simultan, terkoordinasi dan 

berkesinambungan, yakni tadbir, tathwir, irsyad dan tabligh, ta‟lim.
 Keempatnya ini 

                                                             
78 Abdul Munir Mulkan,.. Ideologisasi Gerakan Dakwah.(Yogyakarta: Sipress. 1996)., h. 43 
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menghendaki keterlibatan dai secara langsung dalam pengentasan kemiskinan dan 

solusi beragam persoalan kehidupan yang mereka hadapi sebagai berikut.79 

a. Tadbir 

Tadbir adalah dakwah melalui dakwah dan manajemen dakwah masyarakat 

yang selalu dilakukan dalam rangka perekayasaan sosial serta pemberdayaan 

ummat serta masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM), pranata sosial keagamaan serta 

menumbuhkan pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan kegiatan-kegiatan pokok seperti penyusunan kebijakan, perencanaan 

program, pembagian fungsi dan tugas pengorganisasian, pelaksanaan dan 

monitoring serta pengevaluasian dakwah yang dilakukan kepada ummat dan 

masyarakat dari aspek perekonomian dan kesejahteraannya,  dapat diartikan 

bahwa tadbir berkaitan dengan dakwah melalui dakwah untuk menjawab 

kebutuhan dan tantangan perekonomian pada zaman ke zaman. 

b. Tathwir 

Tathwir dilakukan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keumatan, yakni 

pengembangan masyarakat. Pertama tathwir dilakukan dalam rangka 

peningkatan sosial budaya masyarakat, melalui upaya pentransformasian dan 

pelembagaan nilai-nilai ajaran agama Islam, dalam realitas kehidupan 

masyarakat luas seperti kegiatan humaniora, seni budaya, penggalangan 

                                                             
79 Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe‟i,   Pengembangan Masyarakat Islam Dari 

Idiologi Sampai Tradisi, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) h.42 
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ukhuwah islamiyah, pemeliharaan lingkungan dam kesehatan, dapat pula 

diartikan bahwasanya tathwir berkaitan dengan kegiatan dakwah melalui 

pendekatan wasilah sosial budaya dan adat atau dakwah kultural. Kedua, 

melalui program jaring pengaman sosial (social safety net) yang lebih 

menyentuh persoalan kebutuhan sehari-hari primer maupun sekunder serta 

berorientasi pada kesetiakawanan dan keperdulian sosial. Ketiga, melalui 

pemberdayaan dan pembangunan (empowerment), fungsi institusi-institusi 

sosial dalam menangani problematika kehidupan ummat dan masyarakat. 

Keempat, melalui upaya kondisioning dalam pemahaman, sikap persepsi 

tentang keberagaman dakwah manusia seutuhnya. Kelima, membentuk atau 

melalui upaya kerjasama dengan panti-panti rehabilitasi sosial, seperti panti 

jompo, panti asuhan yatim piatu dan panti asuhan anak kurang mampu, 

program anak asuh, dakwah rumah singgah yang aman dan nyaman untuk 

anak-anak jalanan dan sebagainya. 

c. Irsyad 

Irsyad merupakan upaya dakwah yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan 

konseling islam. Dakwah model ini dilakukan dalam rangka pemecahan 

masalah social yang ada di masyarakat (problem solving), psikologis melalui 

kegiatan pokok bimbingan dan konseling pribadi, keluarga dan masyarakat luas 

baik secara preventif maupun kuratif. Dakwah mestinya bisa memberi jawaban 

sebagai solusi jitu atas ragam persoalan yang melanda kehidupan masyarakat. 

Paulo Friere pernah mengemukakan gagasan brilian tentang pendidikan yang 
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membebaskan bagi manusia” maka semestinya dakwah harus berorientasi pada 

“Dakwah” yang membebaskan manusia dari ragam persoalan kehidupan. 

Terlebih bagi manusia yang hidup di zaman modern sekarang ini, menurut 

analisis sosiolog problem hidup manusia sekarang ini tidak keluar dari apa yang 

dinamakan oleh sosiolog sebagai angkara murka, kesombongan diri, iri 

hati,dengki, rakus dan lahap. Persoalan ini pada prinsipnya lebih penekananya 

bersifat kultural psikologis, dalam hal ini agama melalui pendekatan dakwah 

harus ditransformasikan secara akurat agar bisa menjawab berbagai problem 

dan tantangan budaya kontemporer. Itulah sebabnya, fokus dan sentra tema 

dakwah tidak lagi hanya sekadar dialog tentang halal-haram, baik-buruk, wajib-

sunnah dan seterusnya. Akan tetapi dakwah juga harus bisa menggandengkan 

dengan berbagai persoalan lain yang lebih aktual, misalnya upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan (perekonomian) hidup ummat dan masyarakat 

pada umumnya, penguasaan ilmu dan teknologi, informasi dan komunikasi, 

kesehatan jiwa dan mental, ketentraman dalam kedamaian. Dakwah mestinya 

hadir dalam berbagai lingkup multi dimensi, baik sebagai pencerahan, 

pengembangan dakwah, maupun pemberdayaan umat. Sebab pada intinya 

dakwah tidak semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, 

melainkan juga merupakan sebuah proses transfomasi sosial, yang berisikan 

sejumlah tawaran dan alternatif solusi bagi umat dalam mengatasi berbagai 

masalah kehidupan yang mereka hadapi.80 Kegiatan berdakwah yang diarahkan 
                                                             

80 Jalaluddin rahmat, Islam Aktual, Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim ( Bandung : 
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kepada problem solving menjadi cermin untuk digali dan dilaksanakan. Konsep 

dan strategi dakwah yang di arahkan pada problem solving, pembebasan 

terhadap berbagai permasalahan kehidupan umat di lapangan, pada gilirannya 

nanti akan melahirkan imege dan tiga kondisi positif dalam diri umat, yakni: 

1. Tumbuhnya kepercayaan terhadap kemandirian umat serta masyarakat, 

sehingga akan lahir dan berkembang sikap optimis dan dinamis. 

2. Tumbuhnya kepercayaan terhadap kegiatan dakwah guna mencapai tujuan 

kehidupan yang lebih baik dan ideal. 

3. Berkembangnya suatu kondisi dinamika sosial ekonomi, budaya, politik, 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan peningkatan kualitas 

hidup, atau peningkatan kualitas sumber daya ummat dan masyarakat.81 

Pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan 

dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian dari pemberdayaan manusia dan 

masyarakat, termasuk dalam menuntaskan berbagai persoalan dan problematika 

kehidupan secara obyektif yang dihadapi. Ringkasnya, melalui dakwah pemecahan 

masalah dan pengembangan umat seperti itu adalah suatu komunitas masyarakat dan 

umat muslim terkecil sekalipun dapat dikembangkan dan diberdayakan menjadi 

komunitas sosial yang mempunyai kemampuan internal yang berkembang serta 

motivasi secara mandiri dalam menyelesaikan persoalannya. Sebabnya 

pengembangan kemampuan kualitas sumber daya umat dalam lingkup kecil, seperti 

                                                                                                                                                                              
Remaja Rosdakarya 1992)., h. 225 

81 Muhtadi, Dakwah Kontenporer (Bandung Psdai Pres 2000)., h. 245 
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keluarga (usrah), atau kelompok (jamaah). Pengajian, harus menjadi persoalan yang 

perlu mendapat perhatian yang sangat serius bagi seluruh lembaga formal dakwah 

Islam dan organisasi sosial keagamaan secara terencana dan sistematis, guna menatap 

masa depan dakwah yang lebih cerah. 

d. Tabligh atau ta‟lim 

Model Tabligh atau ta‟lim dilakukan sebagai upaya penyebaran pesan Islam 

dalam rangka pencerdasan serta pencerahan masyarakat melalui kegiatan pokok, 

sosialisasi, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai ajaran Islam, baik dengan 

menggunakan sarana mimbar maupun media massa (cetak dan audio visual). 

Karena itu berpijak dari sirah dakwah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah 

saw, manakala mendesain serta menggerakkan gagasan program agenda dakwah 

yang bermuatan tabligh,  untuk mempersiapkan mendidik dan membina kader 

sumber daya manusia yang handal, berpijak dari sejarah dakwah, dakwah 

masyarakat yang dipraktikkan Nabi Muhamamad saw. Melalui upaya dakwah 

yang sistematis, metodologis dan simultan, akhirnya masyarakat akan mampu 

berkembang menjadi salah satu unsur kekuatan dakwah. Apalagi jika keberadaan 

dan survivalitas mereka dibina, dijaga dan dikembangkan melalui suatu sistem 

kedakwahan yang harmonis dan terpadu. Karena itu dapat menjadi suatu 

keharusan bagi setiap subyek dakwah untuk memahami metodologi dakwah 

secara detail.  Ke dakwahan, objek dakwah pada umat serta masyarakat dan lain 

sebagainya, bertujuan agar supaya bisa melaksanakan agenda dakwah dengan 

baik, lebih profesional, bermutu dan elegan. Tanpa pemahaman yang baik 
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terhadap suatu metodologi dan strategi dakwah serta karakteristik dari objek 

yang dihadapi, rasanya susah untuk berharap jika aktivitas dakwah yang 

dilaksanakan oleh juru dakwah akan mampu membentuk dan membawa umat 

serta masyarakat kepada kondisi pemberdayaan pencerahan yang diharapkan, 

yakni masyarakat yang memiliki kemandirian dan keswadayaan.82  

Pendekatan dakwah dalam pemberdayaan ummat yang ingin melakukan 

proses pemberdayaan umat melalui dakwah Islam, maka sekurang-kurangnya ada 

lima langkah issue dakwah yang harus diambil, yaitu:83 

1. Materi dakwah sebagai ajakan atau seruan kepada ajaran agama Islam dan 

petunjuk Allah harus dikemas secara sistemik dalam pemahaman setiap 

individu dan masyarakat muslim.  Pemahaman sistemik ini dapat dibangun 

melalui penghayatan pengamalan ajaran agama Islam secara holistik dan 

komprehensif, dari berbagai aspek perintah dan larangan agama Islam, yang 

mencakup aqidah, aspek ibadah, aspek akhlak dan aspek mu'amalah serta 

pengamalanya. Selama ini bila memahami tentang berbagai aspek perintah 

dan larangan agama Islam tersebut ditangkap secara parsial dan terpilah-pilah, 

tidak utuh sehingga menyebabkan perselisihan pemahaman terhadap agama 

Islam.  

                                                             
82 Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe‟i,   Pengembangan Masyarakat Islam Dari 

Idiologi Sampai Tradisi, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)., h.42 
83 Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe‟i,   Pengembangan Masyarakat Islam Dari 

Idiologi Sampai Tradisi , h.42 
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Secara sistemik perintah dan larangan agama Islam tersebut seharusnya 

merupakan kesatuan dan kebulatan yang utuh, sehingga tidak terpisahkan hanya 

dalam tataran diskursus akademik, bukan dalam tataran praktis.  Oleh sebab itu, 

merupakan suatu perbuatan kezaliman bila seseorang berbuat semata-mata hanya atas 

pertimbangan halal dan haram saja, serta suka dan tidak suka, sehingga mengabaikan 

aspek al-husn (kebaikan) dan aspek al-qubh (keburukan), atau menyingkirkan al-

mahmudah (terpuji) dan al-mazmumah (tercela). 

Adalah suatu kenyataan bahwa tema dakwah selama ini dikemas hanya 

dalam pendekatan parsial, tidak menyeluruh dan tidak sistemik.  Hal ini yang akan 

berakibat timbulnya salah pemahaman tafsir keagamaan, sehingga tidak mampu 

membangun kaitan dan sinergi antara aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah.  Aqidah 

umat memang sudah tercermin terlihat bertauhid, tetapi akhlaknya belum 

mencerminkan akhlak Islam. Ibadahnya memang sudah menunjukkan ketaatan dan 

terlihat tertib, tetapi sisi mu'amalahnya belum mengindahkan prinsip-prinsip 

muamalah yang diajarkan oleh agama Islam. 

2. Dakwah pada hakikatnya adalah proses yang menghidupkan atau yang 

memberdayakan, baik terhadap individu maupun masyarakat, maka harus ada 

upaya untuk melakukan tindakan itu.  Di era otonomi daerah sekarang ini, 

dakwah hendaknya dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara 

bersama dan menyeluruh tidak pilih-pilih bulu agama,suku serta ras.   
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Upaya tersebut dapat dilakukan melalui cara upaya-upaya menumbuhkan 

kreatifitas untuk meningkatkan taraf hidup, baik secara individu maupun 

kelompok keluarga atau bersama-sama. 

Inilah merupakan konsep dakwah bi al-Hal, melalui pengembangan industri 

kecil dan menengah, yang dalam pertumbuhan konkritnya ditunjukkan dengan 

pengembangan Baitul Mal wat Tamwil, di tempat kegiatan pengajian dan majelis 

taklim.  Di samping itu juga melalui penumbuhan gerakan menyimpan dan menabung 

secara massal, sehingga dapat mengarah produktifitasnya ditujukan untuk 

meningkatkan taraf hidup tersebut. 

3. Merumuskan materi dakwah yang berkaitan dengan ajakan dan dorongan 

kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dan 

menggali potensi daerah sendiri untuk mencapai kemakmuran masyarakat 

daerah tersebut.  Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber 

daya Manusia di daerah, di samping meningkatkan potensi daerah tersebut 

untuk mengembangkan diri, yang kemudian diharapkan dapat mengatasi 

problema kehidupanya, yang selalu timbul dalam bentuk kerentanan 

kesenjangan hubungan dan kecemburuan sosial antar etnis, polemik pencuatan 

issu putera daerah dan sebagainya. 

4. Dakwah tampil dengan wajah sejuk dan damai dengan melalui penekanan 

peningkatan kualitas akhlak mulia yang termanifestasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Secara esensial dakwah semestinya muncul secara otomatis 

dengan pendekatan mengajak dan mempengaruhi, bukan menghakimi, apalagi 
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bernuansa provokatif. Tema-tema yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah 

atau kesetiakawanan sosial haruslah menjadi agenda utama.  Amar ma‟ruf dan 

Nahi Munkar sebagai bagian esensial dakwah perlu ditampilkan secara ramah 

tamah dan menyejukkan, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Dengan demikian esensi diturunkannya agama Islam melalui pengutusan 

Rasulullah Saw. untuk menciptakan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil „alamin) 

bukan berhenti pada slogan. Haruslah terwujud dalam wujud yang kenyataan. Dengan 

kemasan dakwah seperti itu, problema yang timbul di tengah masyarakat dapat diatasi 

dengan pendekatan persuasif dan penuh kedamaian. 

5. Dakwah juga harus berbicara tentang tema memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa.  Kesadaran akan eksistensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia harus selalu disegar-bugarkan, harus ditumbuh-suburkan secara 

terus menerus.Tidaklah berlebih-lebihan bila dikatakan peletak dasar dari 

berdirinya Republik ini pada hakekatnya berdiri di atas kesadaran tersebut. 

Pendekatan dakwah dalam pemberdayaan: 

a. Pendekatan proses, proses perencanaan dakwah dimulai dari menentukan 

siapa dainya, siapa sasarannya, apa metodenya, apa materinya, bagaimana 

hasilnya dan bagaimana cara mengevaluasinya. 

b. Pendekatan sistem, dakwah selain unsur dakwah juga konponen di luar 

yaitu ideologi serta faham, alat dakwah dan kebudayaan. 

c. Pendekatan teknologis, pemanfaatan perkembangan alat teknologi. 

d. Pendekatan ekonomis, melalui penciptaan lapangan kerja. 
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e. Pendekatan evaluatif, menilai kegiatan yang sudah dilakukan 

Pengaruh dakwah dalam membangun umat dapat berhasil kalau 

diperjuangkan dengan metode yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw, serta 

para syahabatnya. Metode Rasulullah saw, merupakan gerakan dakwah kemanusiaan 

yang meliputi enam hal, antara lain sebagai berikut : Gerakan moral yang didasarkan 

pada aqidah Islam, sehingga terbentuk akhlak al-Karimah yang baik; gerakan 

intelektualitas dan ilmu pengetahuan; gerakan sosial yang harmonis, rukun, damai 

dan aman; gerakan ekonomi bisnis, untuk membangun kehidupan ekonomi yang 

sejahtera dengan membangun etos kerja yang kuat dan nyata; gerakan pembinaan 

bangsa; gerakan bela agama Islam. Pada dasarnya, upaya penguatan ekonomi ummat 

adalah upaya pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang dilakukan 

dalam dakwah guna membangun ekonomi, antara lain adalah : Pertama, mengubah 

ideologi konsumtif menjadi ideologi produktif, penuh semangat dan berpola pada 

kemandirian. Upaya untuk penegakan peningkatan masyarakat kecil dilaksanakan 

dengan watak dari spiritualitas dan produktifitas yang tinggi. Pengaruh dakwah dalam 

melaksanakan menerapkan konsep seperti ini dapat meningkatkan penumbuhkan 

kemampuan yang mandiri, untuk meyakinkan bahwa sebenarnya manusia memiliki 

kemampuan untuk lepas dari kemiskinan, karena metode dakwah lebih fleksibel yang 

bergerak dari sisi spiritualitas dan doktrin agama Islam. Kedua, mengembangkan 

teknologi serta pemanfaatannya termasuk pengembangan wira usaha keterampilan 

dan pengetahuan sebagai upaya pemberian kail dan cara penggunaan kail. Upaya ini 

bisa dilakukan dengan cara partisipatif yang melibatkan mereka secara penuh, sejak 



88 
 

dari proses perencanaan sampai evaluasi. Ketiga, memanfaatkan dengan benar 

lembaga dakwah, sehingga lembaga tersebut benar-benar optimal.  

Firman Allah dalam QS ar-Ra‟ad /13 : 11 

                             

                                    

Terjemahnya :  
 “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia.84 
 
Dalam upaya pelaksanaan dakwah ini, mulai dari tantangan moral sampai 

tantangan politik. Keadaan Bangsa Indonesia saat ini sudah terpuruk dalam krisis 

multidimensional; krisis kepercayaan (amanah), krisis moral, ekonomi, sosial politik, 

adat dan budaya. Untuk membangun suatu gerakan aktifitas dakwah yang sanggup 

membendung dan menghadapi tantangan zaman, merupakan suatu keharusan yang 

tidak boleh ditunda-tunda. 

Pada hakekatnya, dalam kegiatan ekonomi, motivasi merupakan proses 

pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan merupakan keadaan internal yang membuat hasil 

tertentu kelihatan menarik. Kebutuhan yang belum terpenuhi menciptakan 

ketegangan yang menimbulkan dorongan dalam diri individu. Dorongan tersebut 

                                                             
84Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag, 1998) 
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mengakibatkan prilaku mencari untuk mendapatkan tujuan tertentu, yang jika dicapai 

akan memuaskan kebutuhan dan menyebabkan pengurangan ketegangan. 

Untuk dapat merumuskan metode dangan substansi dakwah yang tepat, 

maka harus mengenal serta memperhatikan siapakah manusia itu sebenarnya. 

Manusia dapat digambarkan sebagai mahluk yang berfikir, dididik dan mendidik 

merasakan dan bertindak. Peranan manusia dalam kehidupan di dunia ini ditandai 

oleh tindakan perbuatan atau perilakunya. Dalam pemenuhan kebutuhan, motivasi 

manusialah yang merupakan latar belakang yang melandasi pemikiran manusia. 

Pengetahuan mengenai motivasi manusia yang dapat memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan mengapa seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. 

Manusia adalah mahluk yang mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan-

kebutuhan ini menimbulkan banyak motif yang melatar belakangi kegiatan manusia. 

Walaupun begitu pada suatu saat tertentu manusia hanya melakukan kegiatan tertentu 

pula. Dalam konteks dakwah, perlu dipelajari motif manusia yang melakukan 

berbagai kejahatan. Dosa dan dusta serta penyimpangan dari norma-norma agama dan 

budaya. Hal ini sangat penting agar strategi dakwah yang dikembangkan mencapai 

sasaran yang maksimal sesuai yang diharapkan, sehingga dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sesuai dengan ketentuan syari‟at ajaran agama Islam. Dakwah 

sangat penting disampaikan kepada seseorang yang memiliki perilaku negatif dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun 

rohaninya. 
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Dakwah Islamiyah bila dilihat dari segi kehidupan ummat manusia, tidak 

lain adalah suatu usaha guna meningkatkan harkat kehidupan manusia, dalam 

lingkungan yang mengitarinya, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Pada intinya, 

dakwah tidak hanya semata-mata proses mengenalkan manusia kepada Tuhannya, 

melainkan juga merupakan sebuah proses transformasi sosial, dengan sejumlah 

tawaran dan alternatif solusi bagi ummat dan masyarakat dalam mengatasi masalah 

kehidupan yang mereka hadapi. Sebagaimana teori strategi dan pendekatan 

komprehensif yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw, manakala mendesain dan 

menggerakkan program serta agenda dakwah yang bermuatan pengembangan atau 

pemberdayaan ummat, serta berwawasan pembebasan.  

Dakwah sebagai suatu alat dakwah ajaran agama Islam, dapat difungsikan 

untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, sebagai 

makhluk pribadi dan makhluk sosial, kepada titik optimal kemampuan untuk 

memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dalam 

hal ini, kegunaan dakwah sebagai alat kebudayaan sangat tergantung pada alat 

tersebut yaitu para pendai. Sementara di sisi lain, diharapkan umat serta masyarakat 

sebagai sasaran untuk dakwah sangatlah heterogen, mereka terdiri dari kalangan 

intelektul, pejabat, pengusaha sampai rakyat jelata. Ada laki-laki, ada perempuan, ada 

orang tua, remaja dan ada anak-anak, ada masyarakat kota (urban) dan ada 

masyarakat desa (plural) disamping masyarakat marginal, yang sering terlupakan, 

dengan berbagai problem kehidupan yang mereka hadapi. Kenyatanya, bahwa 

ternyata dakwah selama ini tidak,belum,kurang menyentuh kelompok-kelompok 
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masyarakat terpinggirkan (marginal) sebagai salah satu subyek dan juga obyek 

dakwah. Selaku masyarakat marginal yang terpinggirkan, jelas, proses dakwah sangat 

diharapkan untuk mengangkat citra, martabat dan memperbaiki derajat kehidupan 

serta kesejahteraan. Dalam berbagai bidang, fisik, sosial, ekonomi, budaya, 

pemerintahan, agama Islam dan juga lingkungan. 

Kelompok masyarakat yang menjadi obyek dakwah dengan sejumlah ciri 

khas, karakteristiknya, membutuhkan dai atau pelaku pembangunan kultur yang 

relatif berbeda dengan kelompok masyarakat obyek dakwah lainnya. Metode, teknik, 

strategi maupun pendekatan dakwah yang diterapkan oleh masyarakat juga berbeda 

yang memiliki ciri khusus dari yang lain. Karena itu pemberian ruang gerak yang 

lebih luas dan penekanan terhadap metode dakwah bi al-Amal atau bi al-Hal, menjadi 

sangat penting dan signifikan disamping metode dakwah yang lain. Dakwah bi al-Hal 

yaitu metode dakwah yang lebih menekankan pada pemyampaian amal usaha atau 

karya nyata yang bisa dinikmati dan bisa mengangkat harkat, martabat, kesejahteraan 

hidup kelompok masyarakat. Model strategi dakwah bi al-Amal ini dilakukan melalui 

proses dan hasil karya nyata bagi masyrakat.  

Bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai sumberdaya masyarakat 

yang berdaya dalam kehidupan, baik secara fisik, agama, ekonomi, sosial, budaya 

maupun politik. 

Jika ditelaah lebih mendalam, akan didapati bahwa sebagian besar usaha 

pengembangan atau pembangunan masyarakat (community development) atau 

pemberdayaan masyarakat (social empowerment) di daerah perdesaan atau di negara-
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negara yang sedang berkembang, masih bersifat mentransfer teknologi, memindahkan 

produk budaya suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. 

Namun jika diteliti lebih jauh ternyata bantuan dan pertolongan tersebut 

dianggap tidak mendidik, bersifat eksploitatif, tidak profesional sehingga tidak  

memberi peluang untuk memahami, mempertimbangkan, atau memilih. Sehingga 

dalam orientasi pendekatan dalam rangka dakwah kurang berhasil, atau pembangunan 

pengembangan masyarakat yang perlu diubah ke arah yang strategi dan lebih baik 

serta mampu mendewasakan masyarakat. Manusia hidup sesuai dengan fitrahnya 

yang selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang alami maupun 

yang dirancang oleh manusia sendiri. Perubahan seperti itu yang diharapkan tidak 

selamanya yang lebih baik dan menguntungkan, bahkan sering terjadi sebaliknya, 

manusia akan mengalami krisis identitas dirinya sebagai makhluk yang mandiri serta 

mulia di sisi Allah swt.  

Di sinilah dakwah akan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan 

bahkan mengembangkan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, dakwah juga harus 

mengalami afgret perubahan-perubahan sesuai dengan transformasi sosial yang 

berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Tingkat dinamisasi kehidupan global yang semakin tinggi dan kompetitif 

telah menggiring ummat manusia untuk memandang persoalan gaya hidup secara 

pragmatis, logis, serba instans, matematis. Hal ini berimplikasi pada lemahnya 

semangat transendental dan memudarkan relasi sosial, sehingga pada akhirnya 

lahirlah berbagai kenyataan sosial yang paradoksal dengan cita-cita ideal Islam. 
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Menurut KH. MA Sahal Mahfudz  dalam tulisannya yang berjudul Dakwah yang 

Partispatif, menyebutkan bahwa dari sisi lain, kualitas keberagamaan masyarakat 

Indonesia cenderung melemah, akibat perubahan nilai yang berkembang. Nilai-nilai 

spiritual Islami tidak lagi manjadi rujukan baku bagi kehidupan beragama.85 

Solidaritas Islam sebagai nilai Islami dalam masyarakat dan berbangsa mulai 

berhadap-hadapan dengan kecenderungan sikap individualistic, tampak mulai 

menggejala akibat dari kemajuan dunia modern, usaha yang memacu pada watak 

kompetitif. Nilai ekonomis makin dominan, yang berpengaruh besar bagi makin 

berkembangnya etos ikhtiar yang pada gilirannya akan menghilangkan sikap tawakal 

dan lebih dari itu akan mengganggu keimanan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak pengaruh 

perubahan hasil pembangunan dewasa ini, memberikan pengaruh yang kuat atas 

munculnya dua fenomena yang saling berlawanan. Di satu sisi orang semakin sekuler 

sebagai segala-galanya, sementara di sisi lain justru lebih bersifat agamis, bahkan 

cenderung sufistik atau fundamentalistik. Ini yang terlihat dari radikalisme yang 

berlebihan, sehingga sering disebut gerakan sempalan dan sikap ekstrim sebagian 

masyarakat. Timbul juga kelompok yang sering disebut para-normal yang menjadi 

tempat pelarian bagi orang-orang yang mengalami keputus asaan. Semua ini yang 

terjadi dari akibat melemahnya kualitas keberagamaan mereka. Pemahaman mereka 

terhadap ajaran agama Islam tidak utuh dan tuntas, karena hanya menggunakan salah 

                                                             
85 K.H. MA Sahal Mahfudz http://pcinu-mesir.tripod.com, di download pada Tanggal 23 

Nopember 2016 pada pukulul 13.30 Wita   

http://pcinu-mesir.tripod.com/
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satu dari paradigma yang rasional dan mistikal, atau hanya secara eksklusif terpaku 

pada norma statis saja atau pada yang kontekstual dinamis saja. Padahal ajaran agama 

Islam merupakan kesatuan yang utuh jika ditinjau dari beberapa komponen, berkaitan 

yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, seperti misalnya dari ajaran 

agama Islam aqidah, syari'ah, akhlak, mu'asyarah dan lain sebagainya. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi rendahnya kualitas keberagamaan 

Islam di Indonesia adalah adanya sifat ambivalen dalam proses kulturisasi nilai-nilai 

Pancasila di satu pihak dan penghayatan serta pengamalan norma ajaran agama Islam 

di lain pihak. Hal ini cenderung membuat rancu orientasi nilai dalam kehidupan. Dis 

integrasi sumber nilai ini tentu saja sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan, 

sementara itu upaya pengembangan pemahaman integratif yang memperjelas 

hubungan antara simbiosis dari keduanya yang sering mengundang kesalah pahaman. 

Kegiatan dakwah Islamiyah tidak bisa lepas dari para dai sebagai subyek 

dakwah dan kegiatan dakwah itu merupakan proses interaksi antara pelaku dakwah 

(dai) dan sasaran dakwah (masyarakat) serta sosialnya yang berkembang. Antara 

sasaran dakwah dan pelaku dakwah saling mempengaruhi, bahkan saling menentukan 

keberhasilan dakwah sehingga keduanya sama-sama menuntut porsi materi, metode 

dan media tertentu ini berarti, kegiatan dakwah bukan sekadar memberikan pengajian 

di atas mimbar.   

Pengembangan dakwah Islamiyah merupakan proses saling interaksi dari 

serangkaian kegiatan yang terencana serta mengarah pada peningkatan kualitas 

keberagamaan Islam. Kualitas itu meliputi pemahaman ajaran Islam secara utuh dan 
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tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan dan pengalamannya. Sebagai proses, 

maka tuntutan dasarnya adalah peubahan sikap dan perilaku yang akan diorientasikan 

pada sumber nilai yang Islami. Dari dimensi lain pengembangan itu merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dakwah Islamiyah. Kebutuhan dasarnya adalah menjadikan 

proyeksi dalam kontekstualisasi ajaran agama Islam untuk proses transformasi sosial. 

Ini memerlukan kejelian dan kepekaan sosial bagi setiap dai dan mubaligh, agar 

mampu berbuat melakukan pendekatan kebutuhan, yang dipandu oleh sumber nilai 

ajaran agama Islam. 

Melihat realitas yang di atas, maka diperlukan paradigma baru dalam 

melakukan dakwah Islam yang dijalankan secara sistematis dan profesional melalui 

langkah-langkah yang strategis. Profesionalisme langkah strategis dan pro aktif 

senantiasa dibumikan, di samping model dakwah konvensional, sporadis dan reaktif. 

Hal ini dikarenakan mad‟u semakin kritis dan tantangan dunia global semakin 

kompleks, sehingga strategi dakwah yang mantap akan mampu bersaing di tengah 

bursa informasi yang kompetitif. 

Untuk mengatasi problematika umat tersebut, maka aktivitas dakwah harus 

difokuskan pada beberapa hal. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, persiapan 

suplai dari elit muslim ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan skillnya 

masing-masing. Ketiga, mapping sosial umat sebagai langkah pengembangan 

dakwah. Keempat, pengintegrasian wawasan etika, estetika, logika dan budaya dalam 

berbagai planning dakwah, Kelima, pendirian pusat-pusat studi dan informasi umat 

secara profesional yang berorientasi pada dinamisasi iptek. Keenam, menjadikan 
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masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi, kesehatan dan syi‟ar Islam. Ketujuh, 

menjadikan Islam sebagai pelopor yang profetis, humanis dan transformatif. Dakwah 

Islam tidak boleh dijadikan obyek dan alat legitimasi bagi pembangunan yang 

semata-mata bersifat ekonomis-pragmatis. Langkah-langkah tersebutlah yang akan 

membawa Islam menjadi sebuah gerakan dakwah yang progresif dan inklusif.86 

Pengembangan dakwah Islamiyah yang merupakan proses interaksi dari 

serangkaian banyak kegiatan terencana yang mengarah pada peningkatan kualitas 

keberagamaan Islam. Kualitas itu meliputi pemahaman ajaran Islam secara utuh dan 

tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan dan pengalamannya. Sebagai proses, 

maka tuntutan dasarnya adalah peubahan sikap dan perilaku yang akan diorientasikan 

pada sumber nilai yang Islami. Dari dimensi lain pengembangan itu merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dakwah Islamiyah. Di sini kebutuhan dasarnya adalah 

proyeksi dan kontekstualisasi ajaran agama Islam dalam proses transformasi sosial. 

Ini memerlukan kejelian dan kepekaan sosial bagi setiap dai atau mubaligh, agar 

mampu melakukan pendekatan kebutuhan, yang dipandu oleh sumber nilai Islami. 

Aktivitas dakwah dipandang sebagai kegiatan yang memerlukan sebuah 

keahlian khusus. Seorang dai seharusnya dan selayaknya memiliki kualitas sesuai 

dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman ke zaman. Mengingat suatu 

skill dan keahliahan dai memerlukan penguasaan dan pengetahuan yang cukup 

handal, maka dai atau muballigh harus memiliki kualifikasi dan persyaratan akademik 

                                                             
86 Kusanawan, Ilmu Dakwah : Kajian Berbagai Aspek (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 

2004)., h. 12-13 
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serta empirik dalam melaksanakan berdakwah, bahkan dapat dikatakan bahwa juru 

dakwah harus memiliki dua kompetensi, yaitu kompetensi substansif dan kompetensi 

metodologis.87 Sinergitas antara pribadi dan kelompok mengarah pada lahirnya 

sebuah perubahan yang lebih baik dan mulia. Perubahan tersebut menyangkut sikap 

gaya hidupan dan perilaku manusia secara individu maupun menyangkut tata 

kehidupan masyarakat agar senantiasa diliputi rasa kebahagiaan, kesejahteraan, 

ketentraman dan kedamaian, baik lahir maupun batin di dunia dan di akhirat dalam 

semua aspek kehidupan. 

Dakwah sesungguhnya adalah usaha untuk melakukan perbaikan guna 

meningkatkan kualitas diri manusia, sebagaimana dikehendaki oleh Allah swt., 

melalui ajaran-ajaran-Nya yang telah disampaikan kepada para Nabi Muhammad 

saw. Dalam hal ini dakwah sangat memberi pengertian kepada umat manusia agar 

mengambil ajaran agama Islam yang diperintah dan yang dilarang oleh Allah swt., 

yang terkandung dalam firman Allah swt., didalam al-Qur‟anul karim untuk dijadikan 

pedoman jalan hidupnya.88 

Kecerdasan seorang dai dalam memilih media atau sarana yang tepat 

merupakan salah satu unsur keberhasilan dakwah. Media dakwah berguna untuk 

mengantisipasi perkembangan pada era globalisasi, dimana ilmu pengetahuan 

berkembang yang sangat pesat ini ditandai dengan kemajuan serta kecanggihan 

                                                             
87 Didin Hafiduddin ., Dakwah Aktual (Jakarta : Gerna Insan Press 1998)., h. 237 
88 Kimusa  Mahfud.,  Filsafat Dakwah, Ilmu dan Penerapannya (Jakarta : Bulan Bintang 

2004)  h. 3 
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teknologi. Ketertinggalan umat Islam dan sifat tertutup dari dunia luar, sedikit banyak 

menjadi salah satu sebab ketidak berhasilan dakwah. 

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan, atau mengubah 

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Hal 

ini dikarenakan masyarakat sekarang adalah masyarakat majemuk, yang berkembang 

dengan pesat berbagai kebutuhan praktis sehingga kecanggihan teknologi menjadi 

idaman dalam kehidupannya.89 

Seorang dai harus dapat mengajak kepada orang lain secara perorangan atau 

berkelompok dengan tujuan memindahkan mad‟u kepada keadaan yang lebih baik 

dan diridlai Allah.90 Fungsi al-Qur‟an sebagai furqan yang harus ditanamkan kepada 

setiap muslim. Petunjuk-petunjuk Allah swt., dalam al-Qur‟an harus dijadikan 

sebagai panduan moral untuk membedakan antara yang haq dan bathil. 

Efektifitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi 

keberhasilannya. Pertama, peningkatan kualitas keberagamaan dengan berbagai 

cakupannya seperti di atas dan kedua, sekaligus mampu mendorong perubahan sosial. 

Ini berarti memerlukan pendekatan partisipatif di samping pendekatan kebutuhan.  

Dakwah yang menggunakan pendekatan atau direncanakan bersama serta 

dengan pendekatan tradisional, bukan mengutamakan besarnya massa saja maka 

suasana seperti ini yang akan membuat dai dan mad‟u terlibat diskusi secara dialogis 

tentang dakwah agama Islam itu sendiri. Dengan demikian pola pikir antar keduanya 

                                                             
89 Quraish Shihab., Membumikam al-quran  ( Bandung  : Mizan 1995)., h. 194 
90 Kimusa  Mahfud.,  Filsafat Dakwah, Ilmu dan Penerapannya ., Op.Cit., h. 29 
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dapat disatukan dan dimodifikasikan untuk menjadi pola pikir dan aksi secara 

konsisten. Pandangan seperti ini sejalan dengan statemen Ismail Al-Faruqi di mana ia 

menyatakan: “All thought a culture is the chance accumulation of so many disparate 

elements for tuitously assembled from all direction by diffusion, the constituent 

elements a remodified to form a more or less consistent pattern of thought and 

action.” Semua pikiran adalah suatu kultur akumulasi yang memberi kesempatan 

sangat banyak bagi unsur-unsur yang berlainan untuk dirakit dari semua arah, unsur-

unsur yang konstituen dapat dimodifikasi kembali untuk membentuk suatu contoh 

pola aksi dan pikiran konsisten yang lebih besar”.
91 

Imam Abdullah an-Nasafi dalam kitabnya Tafsir an-Nasafi menjelaskan 

mengenai amar ma‟ruf dan nahi munkar sebagai berikut: 

الْمُىْكَرُ مَا ََ الْؼَقْلُ  ََ فُ مَااسْتحَْسَهَ الشَّرْعُ  َْ ىَتَ. الَْمَؼْرُ السُّ ََ افَقَ الْكِتاَبَ  ََ فُ مَا َْ الْمَؼْرُ َِ الْؼَقْلُ، أَ ََ اسْتقَْجًَُ الشَّرْعُ 

الْمُىْكَرُالْمَؼَاصِيْ  ََ اػَتُ  فُ الطَّ َْ الْمَؼْرُ َِ ٍُمَا، أَ الْمُىْكَرُمَاخَالَفَ ََ                             

Terjemahnya :  
“Al-Ma‟ruf adalah apa yang dinyatakan baik oleh syara‟ dan akal, sedangkan 

al-munkar adalah apa yang dinyatakan buruk oleh syara‟ dan akal. Bisa 
juga, al-ma‟ruf ialah sesuatu yang bersesuain dengan al-kitab dan as-sunnah, 
sedangkan al-munkar adalah yang berseberangan dengan keduanya. Atau 
bisa juga al-ma‟ruf adalah ketaatan kepada Allah, sementara al-munkar 
adalah kemaksiatan kepada-Nya”.

92 
 
Terjemahan hadis di atas pada hakekatnya bahwa semua manusia yang 

sudah baligh, laki-laki maupun perempuan diperintahkan oleh Allah untuk saling 

                                                             
91 Ismail Al-Faruqi., the Cultural Atlas of Islam., (New York : Macmillan Publishing 

Company., 1986).  h   29 
92 Abdullah an-Nasafi  Dalam Kitabnya Tafsir an-Nasafi  2001)., h.,194 
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menopang demi terlaksana dan tegaknya amar ma‟ruf dan nahi munkar. Penegakkan 

amar ma‟ruf dan nahi munkar akan menjadi parameter kualitas khairu ummah. 

Menurut Ibnu Katsir Umat yang terbaik adalah umat yang banyak manfaatnya bagi 

manusia dari sisi mereka.  

Kebaikan umat itu hanya ada pada implementasi dakwah yang berwujud 

amar ma‟ruf dan nahi munkar dengan secara konsisten dan berkesinambungan. 

Munculnya kesenjangan sosial dan keterbelakangan ummat Islam dalam 

penguasaan ekonomi dan teknologi membutuhkan gerakan dakwah yang bersifat 

aplikatif bukan teoritis. Dakwah sebagai agen penyebaran dan pembangunan umat 

dituntut harus dapat merespon, menjawab atau memberikan solusi atas munculnya 

persoalan umat. Dakwah sebagai konsep dan gerakan yang menekankan prinsip bi al-

Hikmah wa al-Mau'idzatul al-Khasanah, dapat pula memasuki wilayah spektrum 

kegiatan manusia yang begitu sangat meluas sehingga fungsi penyelenggaraan 

dakwah harus mampu mentransformasikan ide-ide atau konsep agama ke dalam 

dataran praksis. Dakwah yang menekankan adanya perubahan dan perbaikan 

kehidupan masyarakat inilah yang selama ini dikenal dengan dakwah bi al-Hal. 

Era informasi sekarang ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi 

syi‟ar Islam yang harus mampu untuk melakukan dakwah melalui tulisan di media 

cetak, melalui rubrik, kolom opini yang umumnya terdapat dalam surat kabar harian 

tabloid mingguan, majalah atau buletin internal masjid. Penyampaian pesan dakwah 

keagamaan adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menuju ke arah kebenaran, 

yang dalam penyampaian kebenaran tersebut sangat beragam metode dan caranya, 
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baik melalui lisan, tauladan yang baik dan dengan melalui tulisan di media massa, 

baik cetak maupun elektronik. Proses dakwah sangat memerlukan dai sebagai unsur 

motivator yang akan mensosialisasikan ajaran agama Islam. Tanpa dai bagaimanapun 

baiknya ajaran agama Islam pasti tidak mungkin bisa tersebar. Begitu pentingnya 

unsur dai dalam dakwah, maka diperlukan orang-orang yang dapat mengemban tugas 

muliah itu. Oleh karena itu untuk mendukung proses dakwah agar dapat berjalan 

dengan baik, maka seorang dai harus memiliki kemampuan-kemampuan atau 

kompetensi-kompetensi yang menunjang demi suksesnya kegiatan dakwah yang 

dilakukannya. Memang tidaklah mudah memerlukan dai yang berkualitas, sebagai 

personifikasi sikap perbuatan sebagai perilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu 

mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah pluralitas masyarakat. 

 Dalam hal ini Allah telah mengisyaratkan bahwa para dai harus menjadi 

khairu ummah, yang punya kemampuan menampilkan dirinya di tengah-tengah 

ummat dan masyarakat umumnya (ukhrijat li al-Naas). Ini berarti pelaku dakwah 

(da'i) harus memiliki kemampuan menjawab sekaligus menerapkan jawaban atas 

pertanyaan apa, siapa di mana dan mengapa ia berada. Kemampuan ini bisa 

menumbuhkan kesadaran akan potensi dirinya, posisi situasi dan kondisi yang sedang 

dihadapi. Barulah ia mampu menggunakan pilihan-pilihan penerapan metode hikmah, 

mau'dhah hasanah, mujadalah bi al-Ihsan dan lain sebagainya yang tepat dan 

mendukung strategi dakwah. 

Dakwah Islamiyah menuntut adanya kemampuan seorang dai untuk 

meletakkan ajaran agama Islam, pada posisi pendamai dan pemberi makna 



102 
 

pencerahan terhadap kotradiksi maupun konflik dalam kehidupan manusia, akibat 

globalisasi di segala bidang. Di samping itu, manusia dalam kehidupannya selalu 

menjumpai berbagai macam-macam kontradiksi dan dikotomi yang interen dalam 

eksistensinya, seperti mati-hidup, sementara-permanen, kebebasan keterbatasan dan 

lain-lain. Secara historis, manusia juga menghadapi kontradiksi, seperti kaya-miskin, 

bodoh-pandai dan sebagainya. Di sini dakwah secara konseptual harus merumuskan 

keseimbangan-keseimbangan yang secara implementatif mampu menumbuhkan 

sistem manajemen konflik. Dengan demikian ajaran agama Islam menjadi alternatif 

terhadap upaya mencari solusi pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. 

Kompetensi mubaligh atau mubalighot adalah sejumlah pemahaman, 

pengetahuan, penghayatan dan perilaku serta ketrampilan tertentu yang harus ada 

pada diri mereka, agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dengan memadai. 

Dengan demikian, kompetensi bagi seorang dai adalah suatu penggambaran ideal dan 

sekaligus sebagai target yang harus mereka penuhi. Kompetensi yang harus dimiliki 

seorang dai meliputi kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi 

substantif  berupa kondisi-kondisi mubaligh dalam dimensi idealnya atau kompetensi 

bagi mubaligh atau dai. Sedangkan kompetensi metodologis adalah sejumlah 

kemampuan yang dituntut ada pada diri seorang mubaligh atau mubalighot yang 

terkait dengan masalah perencanaan dan metodologi dakwah. Dengan ungkapan lain, 

kompetensi metodologis ialah kemampuan yang ada pada diri mubaligh sehingga ia: 

(a) mampu membuat perencanaan dakwah (persiapan kegiatan dakwah) yang akan 

dilakukan dengan baik dan (b) sekaligus mampu melaksanakan perencanaan tersebut. 
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Pengembangan membina dan meningkatkan kualitas dan masyarakat Islam, berarti 

kumpulan manusia yang beragama Islam, yang memilih hubungan dan keterkaitan 

ideologis satu dengan yang lainnya. Manusia memiliki fitrah keagamaan, sehingga 

manusia membutuhkan agama. Kelahiran Islam, yang ditandai dengan lahirnya Nabi 

Muhammad saw, pada tahun gajah tanggal 12 Rabiul awal, atau tahun 570 M, adalah 

sebuah momen penting dalam sejarah agama Islam. Karena disini dimulai perjalanan 

yang sangat panjang dalam pengembangan masyarakat Islam‟ yang menyatu dalam 

dakwah syi'ar Islam di jazirah Arab. 

Pembangunan dan Pengembangan masyarakat (community development) 

merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial, terancang 

yang tepat dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan teori dasar Pembangunan dan 

Pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori 

Sumber daya manusia (SDM). Teori ekologi mengemukakan tentang “batas 

pertumbuhan”. Untuk sumber yang tidak dapat diperbaruhi perlu dikendalikan 

pertumbuhannya. Teori ekologi menyarankan  kebijaksanaan dalam  pertumbuhan 

diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero 

growth) untuk produksi dan penduduk. 

Sering dikatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah wujud dari 

dakwah bi al-Hal, bahwa pembangunan dan pengembangan masyarakat Islam adalah 

suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah 

ummah, sosial, ekonomi dan lingkungan budaya dalam perspektif agama Islam. 
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 Menstransformasikan serta melembagakan semua segi dari ajaran agama 

Islam dalam kehidupan keluarga (usrah) kelompok sosial (jamaah), masyarakat 

(ummah). Model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam 

dimensi amal sholeh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat. Definisi untuk model pengembangan masyarakat 

Islam, terdiri dari unsur-unsur: 1). Mengutamakan perilaku pengembangan atau 

pemberdayaan masyarakat yang beragama Islam atau organisasi yang berasaskan 

Islam. 2). Mengutamakan pemberdayaan umat Islam yang tertinggal dalam sega 

lahal. 3). Mengutamakan penggunaan dana yang bersumber dari dana filantropi Islam 

seperti Zakat Mall, Zakat Fitrah, Infak atau Sodaqoh. 4). Pendekatan pemberdayaan 

menggunakan pendekatan ke-Islaman. 5). Filantropi Islam jika dijadikan sebagai 

bantuan modal sebaiknya menggunakan sistem bagi hasil. 6). Pendamping atau agen 

perubahan diutamakan yang beragama Islam dan 7). Melibatkan institusi mitra lokal 

yang berasaskan Islam.93 

Lebih dari itu dakwah adalah aktualisasi salah satu fungsi kodrati seorang 

muslim, yakni fungsi kerisalahan, yang barupa proses pengkondisian agar supaya 

seseorang atau masyarkat mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan 

agama Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Dengan kata lain dakwah pada 

hakikatnya adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan yang 

lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam.94 Sebab setiap muslim 

                                                             
93 H. Ahmad Jauhari., Esensi Dakwah (Jakarta : MumTaza Nawa Dinamika , 2010)., h.181   
94 Nasaruddin Latf., Teori dan Praktek dakwah Islamiyah., ( Jakarta : Frma Dara t.t). h. 134  
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dianjurkan untuk ber dai sendiri, pada hakikatnya adalah poros dari gerakan 

peradaban yang mengembang tugas dan peran strategis dalam kehidupan, yaitu: 

“shina‟at at-tarikh wa al-hayah” (rekayasa sejarah dan kehidupan) agar menjadi 

produktif. Kajian Sayyid Quthub terhadap tekstual dan kontekstual ayat 53 surat al-

Anfal dan ayat 11 surat al-Ra‟d, perlu dicermati, bahwa ayat tersebut sangat jelas 

tidak perlu takwil, menjelaskan bahwa upaya melakukan perubahan kondisi suatu 

bangsa merupakan keniscayaan dalam kehidupan.95 Dengan kata lain merekayasa 

sejarah dan kehidupan adalah kegiatan manusia dalam menjalankan misi hidupnya 

menuju hidup yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Tidak hanya argumen 

naratif tekstualis yang menguatkan peran dai sebagai manusia dalam peradaban, tapi 

juga argumen-argumen naratif implementatif, sebagaimana ditegaskan dalam sikap-

sikap Rasulullah saw, para shahabat dan generasi-generasi Islam yang telah 

membuktikan peran serta mereka dalam melakukan perubahan.  

Proses perubahan dalam dakwah dimulai dari perubahan diri para pelaku 

sejarah dan peradaban, mereka menjadi sumber daya manusia unggul bernilai ganda. 

Tampillah sosok figur peradaban dunia semisal abu Ubaidah bin al-Jarah, Muadz bin 

Jabal, Salim maula Abi Hudzaifah, Usamah bin Zaid, Mush‟ab bin Umair, Syifa binti 

al-Harits, Nusaibah, Sumayyah dsb. Mereka memerankan dakwah pada posisinya 

yang tepat sesuai dengan potensi kapasitas yang dimiliki pada saat itu. 

                                                             
95 Sayyid Qutbh., Islam the Religion of The Future (Delhi : Markazi Maktabah Islami t.t)., h. 

235   
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Selain proses perubahan dakwah Rasulullah saw, juga menggunakan 

mediator dan basis operasioanl yang argumentatif dan rasional. Mukjizat-mukjizat 

Nabi yang berkonotasi kejadian-kejadian supra rasional bukan merupakan jalan 

dakwah yang ditempuh. Tetapi jalan dakwah beliau adalah melakukan secara 

kontinyu gerakan kebangkitan manusia untuk memahami diri dan lingkungannya 

serta menyadari akan misinya dalam hidup dan kehidupan; sebab setiap aturan Allah 

dalam mengemban amanat memakmurkan hidup demi tegaknya tatanan kehidupan 

sejahtera, aturan itu diikuti Rasulullah saw untuk membangun bangsa, baik pada 

tataran kehidupan pribadi atau sosial, baik saat damai maupun waktu perang.96 

Pengkondisian yang dalam kaitannya dengan perubahan tersebut, berarti 

upaya menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri obyek dakwah. Agar 

perubahan dapat menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada diri obyek, maka 

dakwah itu juga harus mumpuni serta mempunyai peran yang memberi makna solusi 

masalah kehidupannya dan pemenuhan kebutuhannya. 

Dengan demikian dakwah memiliki dua peran yang saling terkait, yaitu 

dakwah sebagai proses komunikasi dan proses perubahan sosial. Dakwah sebagai 

proses komunikasi berperan menyampaikan pesan-pesan komunikator (daI) kepada 

komunikan (mad‟u) lewat media eloktronik atau media cetak, agar terjadi perubahan 

pada diri komunikan, baik dalam pengetahuan, sikap dan tindakan atau perubahan 

dalam bidang aspek akidah, akhlak, ibadah dan mu‟amalah, yang perlu diperhatikan 

                                                             
96 Mustafa Ali Ya‟qub.m Sejarah dan Metode dakwah Nabi ( Jakarta : Pustaka 

Firdaus.2000)., h. 120    
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peran komunikasi dakwah, melakukan reposisi dalam meningkatkan kualitas 

kuantitas dan informasi yang menyeluruh tentang keislaman kepada umat, sehingga 

yang diharapkan wawasan keislaman semakin luas dan sangat terasa nikmat 

kerahmatannya dalam kehidupan umat berbangsa dan bernegara, dengan harapan 

terwujudnya kesadaran umat dalam mengekspresikan diri sebagai muslim dan 

mengaktualisasikan dari ajaran agama Islam. Sebagaimana muncul kesadaran 

membangun potensi umat untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, 

termasuk menjaga keutuhan integrasi bangsa dan negara yang akhir-akhir ini 

terancam oleh „politik global‟ dan tunduk bagi kepentingan „politik global‟.
97 

Sedangkan dakwah sebagai proses perubahan sosial, ia berperan dalam 

upaya perubahan nilai dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan dakwah Islam 

hakikatnya dakwah adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu 

sistem kegiatan manusia beriman, dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan 

secara teratur, untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap dan bertindak 

manusia, pada tataran kenyataan individual dan sosial kultural, dalam rangka 

mengusahakan terwujudnya suatu ajaran agama Islam, dalam semua segi kehidupan 

manusia dengan menggunakan cara tertentu.98 

Di dalam memerankan perubahan sosial tersebut, dakwah tidak hanya 

merupakan upaya yang terbatas pada tabligh (penyampaian) atau upaya tau‟iyah 

(penyadaran) saja, tetapi dakwah juga merupakan upaya-upaya yang bersifat lebih 

                                                             
97Toto Tasmara., Komunikasi Dakwah., (Jakarta : Gaya Media Pratama 1997)., h. 36 
98Hiroko Horikhoshi., Kiai dan Perubahan Sosial ( Jakatara : P3m 1987)., h. 21 
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sistematis dalam kegiatan yang dapat menopang dakwah dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuannya. Diantara upaya-upaya tersebut adalah mengarahkan kesadaran 

umat, agar orientasi dan kontribusi dakwahnya semakin jelas, sehingga kinerja para 

dai menjadi sinergis, efesien, produktif dan akurat, karena umat yang sudah 

menyadari akan potensi dirinya dan memiliki orientasi yang jelas, akan mudah 

diarahkan untuk melakukan “musabaqah fil-khairat” (berlomba dalam kebaikan). 

Upaya untuk memberikan arahan umat dilanjutkan dengan upaya irsyad 

(membimbing), dalam rangka umat tidak terjebak dalam ranjau-ranjau kesesatan yang 

dibuat oleh musuh-musuh dakwah, agar umat juga senantiasa terarah dan terbimbing 

dalam menghadapi tantangan, hambatan dalam kehidupan, sehingga tidak dengan 

mudah tergoda oleh „iming-iming‟ menggiurkan yang berisi tipuan belaka, atau tidak 

pesimis dan frustasi lantaran beratnya problematika hidup yang dihadapi. 

Upaya aplikatif lain bagi dakwah dalam memerankan perubahan sosial 

adalah upaya himayah (advokasi), yaitu memberikan perlindungan, baik terhadap 

nilai-nilai ajaran dakwah itu sendiri, maupun terhadap kehidupan masyarakat pada 

umumnya dalam menghadapi bentuk-bentuk kezhaliman. 

B. Konsepsi dan Kontribusi Dakwah 

1. Manajemen Organisasi Dakwah  

a. Pengertian manajemen  

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa inggris, 

management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya 

manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok 
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dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa arab, 

istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzhim, yang merupakan 

sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.99 

Robert Kritiner mendifinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja 

melalui orang lain untuk mencapai tujuann organisasi dalam lingkaran yang berubah. 

Sedangkan dalam bahasa sederhananya pengrtian manajemen dapat diartikan sebagai 

kemampuan bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisasi 

guna mencapai tujuan, 

Pada pengertian diatas terdapat tiga dimensi yang penting yaitu, 

1) manajemen terjadi berkat kigiatan yang dilakukan oleh pengelola, 

2) kegitan yang dilakukan bersama sam melalui orang lain untuk mencapai tujuan, 

3) manajemen dilakukan oleh organisasi sehingga tujuan organisasi akan tercapai .100 

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang 

dilakukan untuk menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Menurut para ahli, 

pengertian manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut; 

Menurut Siagian bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan 

untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain.101 

                                                             
99Ernie Tisnawati sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen  (Jakarta, Kencana 

Prenada Media Group, 2005)., h. 80 
100 M. Munir dan Wahtu Ilaihi, Manjement Dakwah (Jakarta: Kencana, 2006)., h.67 
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James A.F. Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan.102 

Menurut Eiji Ogawa dalam Hani Handoko T bahwa manajemen adalah 

Perencanaan, Pengimplementasian dan Pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk 

system pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih 

dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan 

sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.103 

Manajemen memiliki 3 karakteristik yaitu: Sebuah proses atau seri dari 

aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan, Melibatkan dan berkonsentrasi untuk 

mendapatkan tujuan organisasi, Mendapatkan hasil-hasil ini dengan berkerja sama 

dengan sejumlah orang dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki si organisasi. 

b. Pengorganisasian Dakwah 

Menurut M. Manullang. Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses 

penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas 

atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara 

                                                                                                                                                                              
101 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 

20   
102 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta: Amzah, 2007)., h. 78 
103 Hani Handoko T., Manajemen (Yogyakarta, BPFE, 2011)., h. 24 
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unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama 

seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.104 

Organisasi dalam arti statis adalah setiap gabungan yang bergerak ke arah 

tujuan bersama, dengan istilah populer adalah struktur organisasi atau bagan 

organisasi. Jadi organisasi dalah arti dinamis disebut pengorganisasian, dalam arti 

statis disebut organisasi.105 

Menurut Soekarno K. Organisasi sebagai alat manajemen adalah wadah, 

tempat manajemen, sehingga dapat memberikan bentuk bagi manajemen yang 

memungkinkan manajer dapat bergerak. Jadi,sama dengan organisasi dalam arti 

statis. Organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) 

adalah organisasi yang memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak 

dalam batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan 

pembagian pekerjaan. Organisasi dalam pengertian yang paling umum adalah suatu 

wadah bagi sekelompok manusia untuk meraih tujuan yang disepakati dan dicapai 

secara bersama.106 

Pengoganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, 

alatalat, ttugas tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka 

mencapai tujuan. Pengorganisasian dalam pandangan islam buka semata-mata 

                                                             
104 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 

2008).,h. 45  
105

 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen., h. 56 
106 Abdul Mannan, Budaya Organisasi Dakwah, Jakarta: Madina Pustaka tt)., h. 67 
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merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana sebuah pekrjaan bisa 

dilakukan secara rapi, teratur dan sitematis. Pada proses pengorganisasian kan 

menghasilkan sebuah rumususan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab. Jadi yang ditonjolkan adalah wewenang yang mengikuti 

tanggung jawab.  

Terdapat dua poin yang harus diperhatikan dlam pengorganisasian yaitu: 

Desain organisasi (bentuk organisasi) dan strutur organisasi, merupakan kerangka 

kerja formal organisasi yang dengan kerangka tugas dan jabatan dibagi-bagi. 

c. Bentuk-bentuk Organisasi Dakwah 

1. Spesialisasi Kerja. Diartiakan sebagai tinkat kemampuan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi 

menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah. Hakikat spesialisasi kerja adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu akan lebih baik apabila 

pekerjaan tersebut dipecah-pecah menjadi sebuah langkah. Bentuk-bentuk 

spesialisasi dalam organisasi secara formal dapat dibagi menjadi : 1) 

organisasi garis, b)organisasi garis dan staf, 2) organisasi fungsional, 3), 

organisasi komite, 4) organisasi matriks. 

2. Depertementalisasi Dakwah. Salah satu cara yang sangat populer untuk 

mengelompokkan kegiatan dakwah adalah menurut fungsi yang dijalankan. 

Sementara itu landasan untuk mengelompokkan tugas-tugas dalam mencapai 

sasaran organisasi adalah dengan departementalisasi dakwah. 
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1. Rantai Komando. Adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang 

membentang dari tingkat atas organisasi teus ketingkat paling bawahdan 

menjelaskan hasildakwah kedepartemen masing-masing. Dalam ratai 

komando ini tidak terlepas dari tiga konsep yaitu, 1) wewenang, 2) tanggung 

jawab, 3) komando. 

2. Rentang Kendali. Merupakan suatu konsep yang merujuk pada jumlah 

tambahan yang dapat disuprvisi oleh seorang manajer secara efisien dan 

efektif. Dalam memahami rentang kendali yang efektif dan efisien, maka 

akan ditentukan dengan melihat variabel kontingensi. Urgensinya, konsep 

rentang kendali dalam organisasi dakwah ini karena dapat menentukan 

jumlah tingkatan dan kuantitas manajer yang dimiliki oleh organisasi 

dakwah tersebut. 

3. Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentrlisasi adalah sebagai kadar sampai mana 

pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat antar organisasi. 

Desentralisasi adalh pengertian terbalik dalam artian pengalihan wewenang 

untuk membuat keputusan ketingkat yang lebih rendah dalam organisasi. 

Kedua konsep tersebut secara aplikasi bersifat relatif dan absolut, sehingga 

dapat diterjemahkan bahwa sebuah organisasi itu adalah tidak sepenuhnya 

tersentralisasi dan terdesentralisasi. 

Fomalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dalam 

sebuah organisasi dakwah dibakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill dan 
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ketrampialan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedural oleh peraturan 

terdpat desain pengorganisasian dalam dakwah sebagai berikut:107  

a. Organisasi yang mekanistik. Sebuah struktur organisasi yang dicirikan oleh 

spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang luas, rentang kendali yang 

sempit, normalisasi yang tinggi, jaringan formalisasi yang tertulis, dan 

partisipasi yang sedikit dalam pengambila keputusan dan pekerjaan 

dibawahnya. 

b. Organisasi organic. Suatu struktur pengorganisasian yang adaptif dan 

fleksibel dengan spesialisasi kerja yang sangat sedikit, formalisasi yang 

minimal, dan supervisi langsung ke pekerja junior. 

Struktur dakwah adalah sarana untuk menolong para manajer dakwah dalam 

mencapai sasaran. Tegasnya struktur organisasi harus mengikuti strategi dakwah. 

Strategi dan struktur organisasi dakwah difokuskan pada unsur-unsur sebagai berikut: 

1) inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi, 2) 

minimalisasi biaya yang mencermminkan organisasi untuk melakukan pengendalian 

biaya secar ketat. Sedangkan faktor yang mempengarui strategi dan struktur 

organisasi dakwah adalah 1) takaran dan struktur, 2 ) teknologi dan struktur, 3) 

ketidak pastian lingkungan.108 

Komunikasi dan desain organisasi dakwah implikasinya adalah desain 

organisai sekrang yan berbasis tim, tanpa batas, tidak telaksana tanpa ketersediaan, 

                                                             
107 Wahyu Ilahi. Manajemeb Dakwah. (Jakarta: Kencana, 2009)., h. 40 
108 Kustadi Suhandang. Strategi Dakwah (Jakarta : Rosda, 2014)., h. 35 
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dan mudah mengakses informasi yang dimungkinkan oleh saran teknologi. Tujuan 

Pengorganisasian adalah:  

a. Membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau 

devisi-devisi 

b. Membagi kegitan dakwah serta tnggung jawab yang berkaitan dengan masing-

masing jabatan. 

c. Mengoerdinasikan berbagai tugas organisasi dakwah. 

d. Mengelompokkan pekerjaan-pekrjaan dakwah dalam unit-unit 

e. Membangun hubungan dengan kalangan dai 

f. Menetapkan garis-garis wewenang. 

g. Mengalokasikan dan menberikan sumber daya organisasi dakwah 

h. Dapat menyalurkan organisasi dakwah secara logis dan sitematis.109 

Tujuan di atas adalah sesuatu yang hendak dicapai dan merupakan sebuah 

pedoman badi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan 

yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan diasumsikan berbeda dengan 

sasaran. Dalam tujuan memiliki target-terget tertentu untuk dicapai dalam waktu 

tertentu. Sedangkan sasaran adalah yang telah ditetapkan oleh manajmen puncak 

untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. 

 

 

                                                             
109 http://miftakhulhuda64.blogspot.com/2012/12/manajemen-dakwah.html di dwnload pada 

tanggal 20 Maret 2017  

http://miftakhulhuda64.blogspot.com/2012/12/manajemen-dakwah.html
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Tujuan dakwah bahwa pada khususnya tujuan dakwah itu ialah: 

a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk islam untuk selalu meningkatkan 

taqwanya kepada Allah swt. 

b. Membina mental agama islam bagi kaum yang masih mualaf. 

c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah 

(memeluk agama Islam). 

d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fithrahnya.110 

Sementara itu dalam serial dakwah Media Dakwah mengemukakan, bahwa 

tujuan dari dakwah itu adalah: 

a. Memanggil kita pada syarita, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan 

hidup perseorangan atau persolanan rumah tangga, berjamaah masyarakat, 

berbangsa-bersuku bangsa, bernegara dan berantar-nergara. 

b. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah di atas dunia yang 

terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam karakter, 

pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada‟ala an-naas, menjadi 

pelopor dan pengawas manusia. 

c. Memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah kepada 

Allah swt. 

d. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau 

menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik 

                                                             
110Khatib Pahlawan kayo, Manajemen Dakwah dari Dakwah Konvensional menuju Dakwah 

professional (Jakarta: Amzah, 2007), h. 17 
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yang bersangkutan dengan masalah pribadi-pribadi, keluarga maupun sosial 

kemasyarakatnya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Sedangkan 

tujuan dakwah secara khusus dakwah merupakan perumusan tujuan umum 

sebagai perincian daripada tujuan dakwah.111 

Dalam kaitan ini Fungsi manajemen dakwah berlangsung pada tataran 

dakwah itu sendiri. Dimana setiap aktivitas dakwah khususnya dalam skala 

organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan sebuah pengaturan 

atau manajemerial yang baik, ruang lingkup kegiatan dakwah merupakan sarana atau 

alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. 

Adapun unsur-unsur manajerial atau 'amaliyyah al'idariyyah tersebut 

merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang terdiri dari :112 

a. Takhthith (Perencanaan Dakwah). Secara alami merupakan bagian dari 

sunatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah swt. menciptakan alam 

semesta dengan hak dan perencanaan yang matang serta disertai tujuan 

dakwah. Dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah bertugas menentukan 

langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-

prasarana atau media dakwah, serta personel dai yang akan diterjunkan. 

Menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan, membuat 

asumsi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat 

                                                             
111 Zaini Muhtarom, Dasar-dasar Manajemen Dakwah (Yogyakarta: PT al-Amin Press, 

1996), h. 37 
112 Zaini Muhtarom, Dasar-dasar Manajemen Dakwah, h.38 
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memengaruhi cara pelaksanaan program dan cara menghadapinya serta 

menentukan alternatif-alternatif, yang semua itu merupakan tgas utama dari 

sebuah perencanaan. 

b. Tanzhim (Pengorganisasian Dakwah). Menjelaskan bagaimana pengelolaan 

rencana itu, yakni dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih 

terperinciPengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokkan orang-

ornag, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu 

kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. 

Rumusan pengorganisasian dakwah itu adalah “rangkaian aktivitas menyusun 

suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan usaha dakwah 

dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara 

satuan-satuan organisasi atau petugasnya. 

c. Tawjih (Penggerakan Dakwah). Merupakan inti dari dakwah itu sendiri yaitu 

seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian 

rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan yang efisien dan ekonomis. Motivasi diartikan sebagai 

kemampuan seorang manajer atau pemimpin dakwah dalam memberikan 

sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga para anggotanya 

mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan 

organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. 



119 
 

d. Riqaabah (Pengendalian Dakwah). Evaluasi dakwah dirancang untuk 

diberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai informasi 

mengenai hasil karya. Pengendalian manajemen dakwah dapat dikatakan 

sebagai sebuah pengetahuan teoritis praktis. Karena itu, para dai akan lebih 

cepat untuk mencernanya jika dikaitkan dengan prilaku dari dai itu sendiri 

sesuai dengan organisasi. Dengan demikian, pengendalian manajemen 

dakwah dapat dikategorikan sebagai bagian dari prilaku terapan, yang 

berorientasi kepada sebuah tuntutan bagi para dai tentang cara menjalankan 

dan mengendalikan organisasi dakwah yang dianggap baik. Tetapi yang 

paling utama adalah komitmen manajemen dengan satu tim dalam 

menjalankan sebuah organisasi dakwah secara efisien dan efektif, sehingga 

dapat menghayati penerapan sebuah pengendalian. 

Tujuan diberlakukannya evaluasi ini yaitu agar mencapi konklusi dakwah 

yang evaluatif serta dapat memberi pertimbangan mengenai hasil karya serta 

mengembangkan karya dalam sebuah program. Sedangkan evaluasi dakwah dinilai 

penting karena dapat menjamin keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah, 

mengetahu berbagau persoalan dan problematika yang dihadapi serta cara antisifasi 

dan penuntasan seketika sehingga akan melahirkan kemantafan bagi para aktifis 

dakwah. 

Ruang lingkup kegiatan dakwah dalam tataran manajemen merupakan 

sarana atau alat pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. Karena dalam sebuah 

aktivitas dakwah itu akan timbul masalah atau problem yang sangat kompleks, yang 
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dalam menangani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah strategi yang sistematis. 

Dalam konteks ini, maka ilmu manajemen sangat berpengaruh dalam pengelolaan 

sebuah lembaga atau organisasi dakwah sampai pada tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan ruang lingkup dakwah akan berputar pada kegiatan dakwah, di 

mana dalam aktivitas tersebut diperlukan seperangkat pendukung dalam mencapai 

kesuksesan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi aktivitas dakwah antara lain 

meliputi: 

a. Keberadaan seorang dai, baik yang terjun secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam pengertian eksistensi dai yang bergerak di bidang dakwah itu 

sendiri. 

b. Materi merupakan isi yang akan disampaikan kepada mad‟u, pada tataran ini 

materi harus bisa memenuhi atau yang dibutuhkan oleh mad‟u, sehingga akan 

mancapai sasaran dakwah itu sendiri. 

c. Mad‟u kegiatan dakwah harus jelas sasarannya, dalam artian ada objek yang 

akan didakwahi.113 

Jika aktivitas dakwah itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen, maka “citra profesional” dalam dakwah akan terwujud dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian dakwah tidak hanya dipakai dalam objek ubudiah saja, 

akan tetapi diinterpresikan dalam beberapa profesi. Inilah yang dijadikan inti dari 

pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan 

                                                             
113 Moh Ali Azis, Ilmu Dakwah (Jakarta:Timur Kencana,2004)., h. 68 
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secara efektif apabila apa yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai dan dalam 

pencapaiannya membutuhkan pengorbanan-pengorbanan yang wajar. 

2. Konsep Dakwah Terhadap Tantangan Zaman  

Terdapat konsep dalam bidang dakwah adalah merujuk kepada integrasi 

Islam dalam perjuangan nasional melalui demokratisasi dalam jangka panjang.  

Pada kaitan ini, terdapat pula dua proses signifikan, yaitu: pertama, integrasi 

ajaran agama Islam kedalam nasionalisme, kedua, partisipasi Islam dalam 

demokratisasi.114 

Konsep dakwah itu sendiri banyak memiliki unsur-unsur yang tidak dapat 

ditinggalkan. Dakwah dapat diartikan mengumpulkan manusia dalam kebaikan dan 

menunjukkan mereka kepada jalan yang benar dengan cara amar makruf nahi 

munkar.  

Sandaran pendapat ini adalah firman Allah swt.: dalam QS al-Imron / 13: 104 

                                

        

Terjemahnya : 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.115  
 

Ayat tersebut merupakan landasan umum mengenai dakwah amar ma'ruf 

nahi munkar. Tak diragukan lagi bahwa ajaran tentang dakwah merupakan bagian 
                                                             

114Lihat Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal-Jama‟ah Dalam Prersepsi dan 
Tradisi NU, h. 18-22. 

115 Kementerian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Depag, 1998)  



122 
 

integral dalam Islam, disamping dituntut untuk hidup secara Islami, kita juga dituntut 

untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia berkat dakwah pula agama 

Islam dapat menyebar di mana-mana, serta hampir semua belahan benua. Sementara 

itu, secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam 

bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi juga dapat dipahami 

sebagai segala cara daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu, 

agar memperoleh hasil yang di harapkan secara maksimal. Dengan demikian, strategi 

dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk 

menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan 

dakwah secara optimal. Dengan kata lain strategi dakwah adalah siasat, taktik atau 

manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Strategi dakwah 

Islam sebaiknya dirancang untuk lebih memberikan tekanan pada usaha-usaha 

pemberdayaan umat, baik pemberdayaan ekonomi, politik, budaya maupun 

pendidikan. 

Konsep dakwah pembangunan dan pengembangan masyarakat Islami 

yaitu:116 

1. Individu: Dalam pemikiran sosiologis, bahwa manusia itu secara individu 

diberikan kelebihan. Namun secara qudrati manusia memiliki kekurangan dan 

kelemahan di samping kelebihan yang dimiliki. Sehingga kelebihan itu perlu 

dibina agar supaya dapat mengembangkan potensi diri pribadi untuk dapat 

membangun. 
                                                             

116 H. Ahmad Jauhari., Esensi Dakwah (Jakarta  : MumTaza Nawa Dinamika , 2010)., h.183 
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2. Ashabiyah: atau yang bisa juga disebut kekeluargaan merupakan sebuah 

kekuatan persaudaraan atas pertalian darah. Setiap patriotisme (solidaritas 

kekeluargaan). Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada 

penanaman jiwa keagamaan, maka akan menghasilkan sikap yang positif 

mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi 

munkar. 

3. Masyarakat Ijtima' al-Insani: dengan sikap saling membutuhkan, tolong 

menolong dan solidaritas maka terciptalah sistem sosial masyarakat yang 

tergabung dalam al-Ijtima' al-Insani. Berkaitan dengan pengembangan 

masyarakat Islam maka masyarakat di sini diarahkan kepada terbentuknya 

masyarakat yang Islami. 

4. Negara: dalam konteks ini adalah merupakan suatu wadah dan alat baik 

melalui pemimpin, konstitusi ataupun undang-undang untuk menciptakan 

tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran agama Islam. 

5. Peradaban: tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah, 

terwujudnya masyarakat Islam madani (civilsociety), dengan nilai-nilai 

peradaban yang beradap serta menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, 

inklusivisme, independent, makmur dan sejahtera. 

Pembangunan umat kontemporer menunjukkan bahwa kita berada dalam 

masyarakat plural atau majemuk, adanya klaim kebenaran truth claim dan watak 

missioner dari setiap langkah kepercayaan yang mengaku sebagai pemilik tunggal 

kebenaran yang selalu dan keselamatan. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang 



124 
 

majemuk (plural) ini, aktivitas dakwah yang merupakan seruan serta ajakan yang 

dilakukan hendaknya secara penuh hikmah dan kearifan, itulah sebabnya maka dalam 

menjalankan wajib dakwah kaum muslimin diperintahkan supaya berpedoman 

kepada wahyu Ilahi. Islam telah meletakkan dasar untuk menentukan tingkah laku 

baik dan buruk serta memberikan sumber keterangan yang tetap juga menentukan 

tingkah laku moral  yang didasarkan di dalam al-Qur‟an dan Sunnah. Dasar-dasar itu 

menyangkut bagi kehidupan bermasyarakat.  

Kepribadian manusia Islami tercermin pada kedamaian jiwa dan 

keyakinannya terhadap masa depan dan mampu mengembangkan dengan baik 

pengalaman kehidupannya yang merupakan keseimbangan yang padat dengan 

keinginan kemanusiaan untuk menaklukkan alam dan memperoleh kesenangan. 

Untuk mengarahkan pandangan Islam pada realitas pembangunan yang 

sedang berjalan pada masyarakat berkembang ini. Dakwah bisa dilakukan secara 

lisan, tulisan ataupun dengan contoh teladan. Berdakwah tidak lain merupakan 

sebuah proses komunikasi, berkomunikasi kepada manusia dengan menggunakan 

pendekatan persuasif dengan begitu dai dapat diiringi dengan etika yang baik serta 

dengan penerapan teknik dan teknologi, dalam pelaksanaan pembangunan merupakan 

rangsangan yang sangat kuat bagi  kesadaran bermasyarakat sehingga diharapkan 

menjadi acuan bagi masyarakat dalam berprilaku pembangunan yang etis. 

Reposisi dakwah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara 

dapat direalisasi dengan mencermati kembali peran dakwah Islam, yaitu: Peran 

komunikasi dan perubahan. Sebenarnya dakwah itu sendiri adalah komunikasi, 
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dakwah tanpa komunikasi tidak akan mampu berjalan menuju target-target yang 

diinginkan, demikian komunikasi tanpa dakwah akan kehilangan nilai-nilai Ilahi 

dalam kehidupan. Maka dari sekian banyak definisi dakwah ada sebuah definisi yang 

menyatakan, bahwa dakwah adalah proses komunikasi efektif dan kontinyu, bersifat 

umum dan rasional, dengan menggunakan cara-cara ilmiah dan sarana yang efesien, 

dalam mencapai tujuan-tujuannya.117 Definisi tersebut menegaskan peran dakwah 

dalam berkomunikasi dengan orang banyak melalui media-media tertentu. Upaya 

tablig (menyampaikan) Islam kepada masyarkat adalah salah satu media komunikasi 

dakwah yang digunakan Rasulullah Saw dengan pesan berantai : “…Maka hendaknya 

yang hadir dapat menyampaikan kepada yang absen” (al-hadits).118  

Karena itu menurut Syukir strategi dakwah yang baik harus memperhatikan 

beberapa azas sebagai berikut :119 

1. Azas filosofis ini terutama membicarakan masalah yang erat hubungannya 

dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau dalam aktifitas 

dakwah. 

2. Azas kemampuan dan keahlian dai (achievement and professional) 

3. Azas sosiologis: azas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintahan setempat, 

                                                             
117 Kusnawan., Ilmu Dakwah Kajian Berbagai Aspek., (Bandung : Pustaka Bani 

Quraisy,2004)., h 123  
118 Abdullah an-Nasafi  dalam Kitabnya Tafsir an-Nasafi  2001.,  h.,  195 
119 Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya:Al Ikhlas 1983)., h.31 
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mayoritas agama di daerah setempat, filosofis sasaran dakwah. Sosiokultural 

sasaran dakwah dan sebagainya. 

4. Azas psychologis: azas ini membahas masalah-masalah yang erat kaitannya 

dengan hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang dai adalah manusia, 

begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter (kejiwaan) yang unik 

yakni berbeda satu sama lainnya. Apalagi masalah agama, yang merupakan 

masalah idiologi atau kepercayaan yang tak luput dari masalah-masalah 

psychologis sebagai azas (dasar) dakwahnya. 

5. Azas efektifitas dan Efisiensi: azas ini maksudnya adalah di dalam aktifitas 

dakwah harus berusaha menseimbangkan antara biaya, tenaga dan waktu 

maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya, bahkan kalau 

bisa waktu, biaya dan tenaga sedikit dapat memperoleh hasil yang semaksimal 

mungkin. Dengan kata lain ekonomis biaya, tenaga serta waktu tapi dapat 

mencapai hasil yang semaksimal mungkin atau setidak-tidaknya seimbang 

antara keduanya.120  

Berkaitan dengan perubahan masyarakat di era globalisasi, maka perlu 

dikembangkan strategi dakwah Islam sebagai berikut. Pertama, meletakkan 

paradigma tauhid dalam dakwah. Pada dasarnya dakwah itu merupakan usaha 

menyampaikan risalah tauhid yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang 

universal (egaliter,keadilan dan kemerdekaan). 

                                                             
120 Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya:Al Ikhlas 1983)., h.32-33 
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Dakwah berusaha mengembangkan fitrah dan kehanifan manusia agar 

mampu memahami hakekat hidup yang berasal dari Allah swt., serta akan kembali 

kepada-Nya. Dengan mengembangkan potensi atau fitrah dan kehanifan manusia, 

maka dakwah tidak lain merupakan suatu proses memanusiakan manusia dalam 

proses transformasi sosio-kultural yang membentuk ekosistem kehidupan. Karena itu, 

tauhid merupakan kekuatan paradigmatis dalam teologi dakwah yang akan 

memperkuat strategi dakwah.121  

Kedua, perubahan masyarakat berimplikasi pada perubahan paradigmatik 

pemahaman agama. Dakwah sebagai gerakan transformasi sosial sering mendapat 

kendala-kendala kemapanan keberagamaan, seolah-olah sudah merupakan standar 

keagamaan yang final. 

Pemahaman agama yang terlalu eksetoris dalam memahami gejala-gejala 

kehidupan dapat menghambat pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh para 

juru dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran inovatif yang dapat 

mengubah kemapanan pemahaman agama, dari pemahaman yang tertutup menuju 

pemahaman keagamaan yang terbuka. Ketiga, strategi yang imperatif dalam dakwah. 

Dakwah Islam berorientasi pada upaya amar ma`ruf dan nahi munkar. 

Dakwah tidak dipahami secara sempit sebagai kegiatan yang identik dengan 

pengajian umum atau memberikan ceramah di atas podium, lebih dari itu esensi 

                                                             
121 Pimay. Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. Saifudin 

Zuhri h. 52 
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dakwah adalah segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur amar ma`ruf dan 

nahi munkar.122 

Upaya rekonsiliasi kultural antara agama Islam dan budaya lokal ini kerap 

dilakukan selalu oleh para Walisonggo sebagai kreasi dakwahnya dan bukti-bukti 

historisnya sangat mudah dilacak, sebut misalnya ornamen yang terdapat pada 

bangunan masjid Walisongo seperti yang terdapat pada bentuk arsitektur masjid 

Demak dan menara Masjid Kudus atau budaya kirim do'a seperti budaya tahlilan 

yang lazim oleh warga nahdliyin disebut slametan. 

Dengan kata lain upaya rekonsiliasi antara agama Islam dan budaya lokal 

yang pernah digagas dan dikembangkan oleh para Walisongo, pada akhirnya 

melahirkan corak ajaran agama Islam yang khas melayu Nusantara atau Islam 

Indonesia, sebagaimana yang kita lihat sampai saat sekarang. Dalam berdakwah 

terdapat beberapa komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan 

dakwah, yang tiap-tiap unsur saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainya. Dalam artian, unsur-unsur dakwah selalu merupakan sinergitas yang saling 

terkait untuk mewujudkan tujuan dakwah tersebut adalah  dai  merupakan orang 

yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik 

secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga, terdapat pula 

syarat-syarat psikologis yang sangat kompleks bagi pelaksana yang sekaligus menjadi 

                                                             
122 Pimay. Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. Saifudin 

Zuhri. h. 55 
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penentu dan pengendali sasaran dakwah. Salah satu syarat yang paling penting bagi 

seorang dai adalah masalah moral atau akhlak, budi pekerti. 

Dalam proses perjalanan dakwah unsur pelaku dakwah yang menjadi bagian 

integral adalah kepemimpinan dakwah. Hal ini yang dimaksudkan agar 

kepemimpinan dakwah mampu mengadakan perubahan, mendorong inovasi, 

melahirkan kreativitas, mampu beradaptasi, serta meningkatkan loyalitas dalam 

proses pengembangan dakwah, yang dilandasi filsafat optimisme bahwa, segala 

problematika dalam kegiatan dakwah dapat diatasi denga baik. Kepemimpinan 

dakwah harus dilandasi oleh konsep kepemimpinan yang demokratis, menerapkan 

prinsip-prinsip yang berhubungan dengan spesialisasi tugas, setiap unit kesatuan, 

pendelegasian wewenang dan rentang pengawasan yang konsisten. Oleh sebab itu, 

pimpinan dakwah haruslah memandang organisasi dakwah sebagai suatu sistem yang 

menyeluruh kepemimpinan dakwah merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. 

Kompleks karena melibatkan berbagai dari unsur komponen, sedangkan dinamis 

karena berkembang secara berkesinambungan. Dengan demikian hakekat dari 

kepemimpinan dakwah adalah kemampuan (ability) untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan obyek dakwah dengan sasarannya orang lain (motorik) untuk 

mencapai tujuan dakwah. Wilayah kepemimpinannya terletak pada keberhasilan 

orang lain yang cenderung mengisyaratkan adanya kemampuan subyek dakwah. Orang 

yang melaksanakan dakwah Islam adalah orang yang terkena taklif syar'i dakwah 

Islam, yaitu orang Islam, baligh dan berakal. Apakah laki-laki, ataukah perempuan, 

semuanya sama saja, semua wajib memikul kewajiban dakwah. Akan tetapi untuk 
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memudahkan pembagian tersebut, dapat dibagi menjadi:, Pribadi, Kelompok 

(jamaah), Negara.  

Pembagian ini untuk memudahkan pembagian bentuk aktifitas dakwah yang 

wajib dipikul oleh masing-masing kelompok. Sebab, hukum syara' telah menetapkan 

perbedaan yang wajib dipikul oleh masing-masing kelompok tersebut. 

1. Mad‟u (obyek dakwah).  

Unsur dakwah yang kedua adalah mad‟u yaitu manusia yang menjadi 

sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu maupun sebagai 

kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak atau dengan kata lain 

manusia secara keseluruhan. Ada beberapa bentuk sasaran dakwah ditinjau dari segi 

psikologisnya, yaitu :123  

a. Sasaran dakwah yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi 

sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, perkotaan, kota kecil, 

serta masyarakat di daerah marjinal dari kota besar. 

b. Sasaran dakwah dilihat dari struktur kelembagaan, ada golongan priyayi 

abangan dan santri, terutama pada masyarakat. 

c. Sasaran dakwah dapat dilihat dari tingkatan usia, ada golongan anak-

anak, remaja dan golongan orang tua. 

d. Sasaran dakwah dapat dilihat dari segi profesi, ada golongan petani, 

pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri. 

                                                             
123

 Rubiyanah dan Masturi. Pengantar Ilmu Dakwah. (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN, 
2010).,h. 35 
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e. Sasaran dakwah dapat dilihat dari segi tingkatan sosial ekonomis, ada 

golongan kaya, menengah dan miskin. 

f. Sasaran dakwah dapat dilihat dari segi jenis kelamin, ada golongan pria 

dan wanita. 

g. Sasaran dakwah dapat dilihat dari segi khusus dalam masyarakat 

tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana dan sebagainya. 

Obyek dakwah ialah sasaran, penerima, khalayak, jamaah, pembaca, 

pendengar, pemirsa, audiencey decorder atau komunikasi yang menerima dakwah 

(Islam). Menurut Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad menerangkan delapan 

macam-macam dakwah (golongan manusia), yakni (1) golongan para ulama, (2) 

golongan ahli Zuhud dan Ibadah, (3) golongan penguasa dan pemerintah, (4) 

golongan kaum pedagang dan pegawai, (5) golongan kaum yang lemah dan fakir 

miskin, (6) golongan keluarga dan para hamba, (7) golongan ahli taat dan durhaka 

dari orang-orang yang biasa, (8) golongan orang-orang yang tidak mau menerima 

dakwah dan tak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah.124 

3. Dakwah dan Pembangunan Sumber Daya Manusia   

Beberapa Defenisi Pembangunan Umat secara tradisional, memiliki arti 

peningkatan yang tserus menerus pada Gross Domestic Product suatu negara. 

daerah makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten atau kota.  

                                                             
124 Moh Ali Aziz.Ilmu Dakwah (Jakarta:Prenada Media,2004).,h..90 
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Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya 

pemikiran, selalu mengidentikan antara pembangunan dengan perkembangan, 

pembangunan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan 

westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di 

mana pembangunan dan perkembangan modernisasi dan industrialisasi, secara 

keseluruhan mengandung unsur pembangunan perubahan. keempat hal yang 

tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing 

mempunyai latar belakang, azas hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas 

yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan 

perubahan.  

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup 

seluruh syistem sosial seperti, politik, pendidikan, ekonomi, teknologi, budaya, 

pertahanan, infrastruktur serta kelembagaannya. Mendefenisikan pembangunan 

sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses 

perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan 

masyarakat.   

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai cara transformasi 

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju 

arah yang diinginkan.Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat 

dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor 

industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin 

besar. Sebaliknya, kontribusi dari sektor pertanian yang akan menjadi semakin 
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kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi 

ekonomi.  

Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 

melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, 

seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan 

partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi 

budaya sering dikaitkan,  antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan 

nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut 

masyarakat, seperti perubahan spiritualisme ke materialisme dan sekularisme. 

Pergeseran ini dari penilaian yang cenderung meninggi kepada penguasaan materi, 

dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.  

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek ekonomi, 

sosial, budaya, politik dan masyarakat yang berlangsung pada level makro dan 

mikro (commuinity/group) secara nasiol. Makna penting dari pembangunan adalah 

kemajuan serta perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Sunyoto Usman bahwa, pembangunan 

adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar 

dan terencana. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan yang 

secara alami sebagai dampak dari adanya bangunan. Proses modernisasi itu terjadi 

suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen 

pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan yang di mana 

akan terjadi suatu proses pertumbuhan-perubahan dari kehidupan tradisional 
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menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan 

alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.125  

Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan, mengemukakan, 

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan 

pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan perkembanngan yang terus 

secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus 

terjadi dalam pembangunan.126  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan 

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan. Dalam artian bahwa pembangunan dapat 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu 

pengembangan serta dari perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) 

dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. 

Pembangunan umat Islam ini dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan 

pembangunan, yang dilakukan oleh pemerintah dengan asumsi bahwa jumlah 

terbesar penduduk Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Dengan demikian, 

sudah barang tentu arah pembangunan juga melingkupi mayoritas penduduk Islam 

yang jumlahnya sebagai mayoritas. 

                                                             
125Lihat Sunyoto Usman, Pembanguan dan Pemberdayaan Masyarakat (Cet. VI; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 76 
126https://bangimsarlubis.wordpress.com/2012/03/14/pembangunan-dakwah-untuk-

masyarakat. Di download pada Tanggal 20 September 2016  

https://bangimsarlubis.wordpress.com/2012/03/14/pembangunan-dakwah-untuk-masyarakat
https://bangimsarlubis.wordpress.com/2012/03/14/pembangunan-dakwah-untuk-masyarakat
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Dari pendekatan dakwah Islam, Islam membebaskan masyarakat sebagai 

sesama muslim merupakan bentuk dakwah nyata (bi al-Hal). Ada beberapa hal 

alternatif yang harus di lakukan oleh para dai yaitu merubah kemiskinan, di 

antaranya; Pertama, para dai sendiri harus merubah paradigma berfikir tentang 

dakwah Islam. Dakwah Islam bukanlah pekerjaan yang dilakukan tanpa konsep 

dan tujuan. Dakwah harus melalui tahap perencanaan, evaluasi hasil dan tujuan 

yang terukur. Oleh karena itu, setiap unsur dakwah harus disesuaikan dengan 

unsur-unsur sosial yang lain termasuk kondisi mental, pendidikan, ekonomi dan 

budaya masyarakat yang penerima dakwah. Kedua, untuk menyelesaikan 

persoalan kemiskinan, ummat Islam dianjurkan untuk kembali kepada al-Quran 

dan al-Hadits, yakni dengan menghidupkan system ekonomi Islam yang tegak dan 

berdiri di atas prinsip-prinsip yang Islami.  

Berkaitan dengan perubahan masyarakat era globalisasi, membangun umat 

terhadap pemahaman agama, maka perlu dikembangkan strategi dakwah Islam 

sebagai: Pertama, meletakkan para digma tauhid dalam dakwah. Pada dasarnya 

dakwah merupakan usaha menyampaikan risalah tauhid yang memperjuangkan nilai-

nilai kemanusiaan yang universal (egaliter, keadilan dan kemerdekaan). Dakwah 

berusaha mengembangkan fitrah dan kehanifan manusia agar mampu memahami 

hakekat hidup yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. 

 Dengan adanya mengembangkan potensi atau fitrah dan kehanifan manusia, 

maka dakwah tidak lain merupakan suatu proses memanusiakan manusia dalam 

proses transformasi sosio kultural yang membentuk ekosistem kehidupan.  
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Karena itu, tauhid merupakan benteng landasan kekuatan paradigmatis dalam 

teologi dakwah yang akan memperkuat strategi dakwah. Kedua, perubahan 

masyarakat berimplikasi pada perubahan paradigmatik pemahaman agama. Dakwah 

sebagai gerakan transformasi sosial kultural sering dihadapkan pada kendala-kendala 

kemapanan keberagamaan, seolah-olah sudah merupakaan standar keagamaan yang 

final agama dari Allah. Pemahaman agama yang terlalu berlebihan eksetoris dalam 

memahami gejala gejala kehidupan dapat menghambat pemecahan masalah sosial 

yang dihadapi oleh para juru dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan 

pemikiran inovatif yang dapat mengubah kemapanan agama dari pemahaman yang 

tertutup menuju pemahaman keagamaan yang terbuka. Ketiga, strategi yang imperatif 

dalam dakwah. Dakwah Islam berorientasi pada upaya amar ma`ruf dan nahi 

munkar. Dakwah tidak dipahami secara sempit sebagai kegiatan yang identik dengan 

pengajian umum atau memberikan ceramah di atas podium, padahal esensi dakwah 

adalah segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur amar ma`ruf dan nahi 

munkar.127 

Perkembangan dakwah Islam dewasa ini menghadapi tantangan berat dalam 

pergulatan arus globalisasi. Era globalisasi, sebagaimana dikatakan para pengamat 

sosial, terjadi revolusi informasi yang sangat dahsyat dengan ditandai oleh tingginya 

prestasi umat manusia dalam teknologi informatika.   

                                                             
127 Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. Saifudin 

Zuhri, Rasail, Semarang. 2005)., h. 52 
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Globalisasi juga akan melahirkan tingkat kompetisi yang tinggi dalam 

kehidupan masyarakat dan bangsa. Dalam semacam ini kualitas atau mutu akan 

menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk atau jasa. Penguasaan 

ilmu dan teknologi sangat penting untuk iklan produk barang atau jasa sesuai tuntutan 

pasar. Dapat terwujud apabila suatu masyarakat atau bangsa, ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan muncul perialisme dari suatu bangsa kebangsa lain dilihat dari 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi positif dan terbukanya arus 

global serta informasi antar negara akan melahirkan setiap bangsa memperoleh 

informasi dengan mudah tentang ilmu pengetahuan yang dapat melahirkan karya-

karya inovatif yang berkesinambungan pada masyarakat. 

Tidak jarang arus informasi memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa 

dan juga tidak mustahil akan menimbulkan implikasi nilai-nilai seperti nilai-nilai 

agama dan budaya juga akan mempercepat transformasi masyarakat-masyarakat 

tradisional menjadi masyarakat modern, dari masyarakat terbelakang menjadi 

masyarakat maju dan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.  

Transformasi ini jelas akan menimbulkan implikasi terhadap nilai-nilai dan 

norma-norma budaya dan agama. Era globalisasi telah membawa perubahan-

perubahan penting pada segala aspek kehidupan, baik dalam bentuk yang positif atau 

negatif. Perubahan positif ini dapat dirasakan dari tujuan teknologi dan informasi dari 

berbagi macam ilmu. Realisasi teknologi dan informasi juga akan mempercepat 

transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dari masyarakat 

terbelakang menjadi masyarakat maju dan dari masyarakat agraris menjadi 
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masyarakat industri. Transformasi ini jelas akan menimbulkan implikasi terhadap 

nilai norma-norma budaya dan agama yang tidak boleh dianggap ringan.   

Globalisasi telah membawa perubahan-perubahan penting segala aspek 

kehidupan, baik dalam bentuk yang positif dan negatif. Perubahan positif ini bisa 

dirasakan dari tujuan teknologi dan informasi, yang memungkinkan berinteraksi 

melintas batas antar negara serta berbagi ilmu teknologi. Kendati demikian sulit 

dipungkiri bahwa tekanan disisi telah melahirkan krisis sosial dan budaya, krisis 

ekonomi dan politik bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara 

berpenduduk mayoritas muslim.  

Gerakan dakwah di era global dewasa ini tidak hanya upaya membangun 

basis penguatan spiritual (dakwah ritual), tetapi juga perjuangan sosial untuk 

mengubah masyarakat yang amoral menjadi moralis, yang egoistis menjadi penuh 

empati dan yang sosial menjadi gotong-royong (dakwah ) sosial. Cara dakwah yang 

ditempuh pun harus melibatkan beberapa metodologi dan strategi dengan 

memanfaatkan perkembangan yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, serta 

mengikuti ajaran  tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Keinginan 

kemasyarakatan NU, di antaranya: pertama, tawasuth moderat yang berpijak pada 

prinsip keadilan serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat (tatharruf). 

Kedua, tasamuh, yaitu sikap toleran yang menjadikan penghargaan terhadap perbedaan 

pandangan dan identitas budaya masyarakat, tawazun yaitu seimbang dalam 

berkhidmah demi terciptanya keserasian antara sesama umat beragama manusia dan 

antara manusia dengan Allah swt., i'tidal (keadilan).  
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NU yang beragam profesi mulai dari kaum santri, intelektual, akademisi, 

politisi hingga kaum desa dan perkampungan, namun sebagian besar dari mereka di 

dominasi oleh masyarakat desa yang memiliki ikatan emosional yang cukup kuat 

dengan NU.128 

Model dakwah yang dimaksud adalah rancangan dakwah yang mewakili 

reaklitas sosial yang sebenarnya. Menurut Jalaluddin Rakhmat, model diartikan 

gambaran yang dirancang untuk mewakili realitas sebenarnya.129 Model dakwah yang 

dimaksud adalah pola dakwah, strategi dakwah, metode dakwah dan cara pendekatan 

dakwah dalam menyampaikan atau mengimplementasikan pesan dakwah (nilai ajaran 

Islam) dari dai kepada masyarakat (mad'u) yang memiliki perbedaan etnis, budaya, 

bahasa dan pekerjaan di kalangan masyarakat Islam.  

Pola dakwah merupakan bentuk dakwah yang meliputi dakwah bi al-Lisan 

dan dakwah bi al-Hal. Bentuk dakwah bi al-Lisan meliputi tabligh dan taklim untuk 

memperluas wawasan pemikiran serta membangun persepsi keislaman pada umat 

Islam, mengenai realitas kehidupan masyarakat dari berbagai etnis, budaya, bahasa 

dan pekerjaan.  

Begitu juga bentuk dakwah bi al-Hal adalah usaha mengimplementasikan 

nilai-nilai Islam dalam realitas sosial yang berpegang pada kultur budaya, mereka 

masing-masing dari asal usul daerah wilayah dakwahnya, ialah taktik dakwah guna 

                                                             
128 Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Mrtode Dakwah Prof KH. Saifudin 

Zuhri, Rasail, Semarang. 2005)., h. 55 
129 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Rosyda Karya, 1998), h. 

17 
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memudahkan menyampaikan atau mengimplementasikan pesan dakwah dari dai 

kepada obyek dakwah atau mad'u dengan masyarakat, multikultural serta tujuannya 

untuk mengembangkan kebersamaan, persatuan dan persaudaraan dengan ikatan 

Islam yang memancar pada nilai kultur-budaya (kearifan lokal) dari berbagai etnis, 

budaya, bahasa dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan khairu ummah. Khairu 

ummah merupakan cita-cita ideal bagi manusia, dakwah yang dapat direalisasikan 

dalam bentuk kerukunan, toleransi, harmoni dan persaudaraan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan demikian, model dakwah multikultural merupakan upaya 

merealisasikan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan khairu ummah. 

Untuk mewujudkan khairu ummah dalam perspektif kerukunan umat 

beragama, maka model dakwah dengan mengarahkan pada tiga kerukunan yaitu: 

1. Kerukunan intern umat beragama, yakni sesama umat Islam harus hidup 

rukun walaupun umat Islam berasal dari berbagai etnis, suku, budaya dan 

daerah. 

2. Kerukunan serta antar umat beragama yakni umat Islam juga perlu 

mengedepankan toleransi bersamaan, keadilan, saling menolong dan 

saling kasih sayang berdasarkan nilai kemanusiaan dalam hubungan 

sesama manusia (hablum min al-nas atau mu‟amalah). 

3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yakni bahwa manusia 

yang beragama, apapun agama dan adat budaya yang mereka anut harus 

saling menghorati perbedaan agama dalam realitas kehidupan, sehingga 

mereka dapat menjalin kerukunan dengan pemerintah dalam rangka 
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bersama melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, serta 

pembangunan material dan mentalmoral spiritual yang berlandaskan 

agama pada masyarat.130 

Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa, dakwah di lingkungan 

pluralistik yang diperlukan strategi dakwah multikultural. Pendekatan dakwah 

merupakan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam memperkuat pesan dakwah secara 

realitas bagi kehidupan masyarakat Islam, di suatu daerah yang memiliki interaksi 

sosial dengan umat agama lain sebagai hubungan sesama manusia (hablum mina 

Allah). Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dikembangkan dalam dakwah 

multikultural serta dapat menggunakan berbagai pendekatan yang dapat dijadikan 

pendekatan secara dakwah multikultural, yaitu pendekatan-pendekatan: sosiologis, 

psikologis, manajemen dan lain-lain. Berbagai pendekatan yang dapat digunakan 

dalam model dakwah multikultural, yaitu diarahkannya pada usaha membangun 

masyarakat yang saling berinteraksi sesama penganut agama Islam dengan penganut 

agama lain, dalam kehidupan masyarakat yang heterogen dari bermacam-macam segi 

etnis, budaya, bahasa dan pencaharian. Nilai kemanusiaan yang terimplementasi 

dalam masyarakat merupakan pancaran iman (habl mina Allah) dalam kehidupan 

sosial (habl minannas).  

Model dakwah multikultural merupakan metode dakwah pilihan alternatif 

untuk dapat membangun dan mengembangkan khairu ummah. Khairu ummah 

                                                             
130 Uraian lebih lengkap lihat, Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, 

(Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2011), h. 6-23. 
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merupakan cerminan watak umat Islam yang ideal, ialah masyarakat Islam yang 

dibangun atas landasan teologis dan interaksi sosial serta dinamika sosial yang 

bersumber dari nilai ajaran agama Islam. Pemaknaan umat Islam, dalam konteks 

modern, ialah masyarakat yang hidup dalam suatu negara (nation state) yang di 

dalamnya terdapat wilayah-wilayah daerah-daerah. 

Pengertian umat Islam, menurut pendapat Ali Syari'ati terminologi yang 

menunjukkan” sekelompok manusia atau suatu kumpulan masyarakat, yang secara 

kommunal mencirikan karakteristik keislaman. Masyarakat Islam meyakini agama 

Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitas (amal 

saleh) sehari-hari. Amal saleh umat Islam, dalam konteks Islam, diformulasikan 

dalam kerangka ibadah, baik ibadah yang bersifat rutinitas-prosedural („ibadah 

mahdhah) maupun ibadah yang bersifat sosial-pemberdayaan tanpa prosedural yang 

mengaturnya secara khusus („ibadah ghairu mahdhah). Dengan demikian, umat 

Islam mencirikan kehidupan bersama (masyarakat) yang mencerminkan karakteristik 

Islam yang dianut dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari disuatu tempat 

dengan menganut dan mengamalkan pula nilai-nilai kultur-budaya setempat. Menurut 

Ali Syari‟ati, ummah (bahasa Arab) diterjemahkan sebagai bangsa (nation) atau 

komunitas (community).131 Kata ummah, nurut analisis penulis meliputi makna yang 

lebih luas yaitu mencakup pengertian nation dan  community. Menurut Ali Syari‟ati 

yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei bahwa nation yaitu 

                                                             
131 Ali Syari‟ati, Membangun Masa Depan Islam, terjemahan, (Bandung: Mizan, 1993), h. 

26 dan Ummah dan Imamah, terjemahan, (Lampung: YAPI, 1990), h. 38. 
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kelompok masyarakat yang diikat oleh kekerabatan, kesatuan persaudaraan darah dan 

ras. Sementara community (qaum) yaitu kelompok yang dibangun atas dasar 

menegakkan individu dengan berserikat, bersatu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, yang menempati kawasan tertentu dan menetap.132 Kata nation 

menunjukkan kehidupan suatu bangsa (al-Syu‟b) yang memiliki ciri-ciri adanya 

pengalaman sejarah yang sama, nasib yang sama, dan cita-cita atau masa depan yang 

sama dalam menuju kehidupan bersama di suatu wilayah tertentu yang diatur dengan 

sistem politik negara bangsa (nation-state) seperti bangsa Indonesia yang berada di 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945.  

Untuk mewujudkan karakteristik berbangsa dan kebangsaan Indonesia diikat 

atau dilandasi dengan sistem kekerabatan persaudaraan, kesatuan darah dan ras. 

Begitu juga community memperlihatkan kelompok (qabilah) yang berada di dalam 

nation dengan diikat oleh kesamaan pandangan hidup yang didasarkan atas 

kepentingan yang sama, nilai-nilai sosio kultur budaya yang sama dan nilai-nilai 

kultur budaya itu dapat terlebur dalam kesatuan hidup bersama untuk suatu  tujuan 

pencapian yang sama, dengan berserikat dan bersatu dalam kehidupan masyarakat di 

suatu tempat daerah-daerah tertentu. Misalnya bangsa (nation) menunjukkan 

kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia dalam bentuk nation-statate (NKRI) 

yang terdiri dari beribu-ribu pulau serta daerah-daerah yang terbagi menjadi beberapa 

                                                             
132 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam Dari 

Ideologi, Strategi Sampai Tradisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 7 
 



144 
 

provinsi. Dengan demikian, bahwa umat Islam yang secara umum memandang bahwa 

NKRI merupakan bentuk negara yang ideal, karena dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dalam realitasnya terdapat keanekaragaman etnis, budaya, agama dan 

bahasa sehingga NKRI cukup mewadahi untuk menjaga kerukunan, persatuan dan 

persaudaraan kehidupan umat beragama sekaligus kehidupan bermasyarakat atau 

bernegara bagi warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, sistem demokrasi Pancasila, 

terutama dalam sila ketiga Pancasila dinyatakan “Persatuan Indonesia” yang 

didasarkan atas sila pertama Pancasila yaitu „Ketuhanan Yang Maha Esa” mesti 

dijadikan landasan teologis sekaligus sebagai landasan ideologis bagi umat Islam 

dalam kehidupan bermasyarakat guna memelihara kerukunan umat beragama di 

Indonesia. 

Dakwah merupakan tugas mulia serta suci dan abadi bagi segenap umat 

Islam. Dengan dakwah, Islam dapat menyebar dan mengakar ke seluruh pelosok 

daerah. Sehingga buah dari dakwah dapat kita saksikan dan rasakan di tengah-tengah 

masyarakat. berperan dalam membina dan mengembangkan masyarakat utama sesuai 

dengan cita-cita ideal ajaran Islam yang rahmatan lil-„alamin.133 

Dari pendapat di atas bahwa dakwah adalah merupakan suatu kegiatan untuk 

mengajak manusia menuju yang lebih baik atau memperbaiki dan mengembangkan 

pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, karena itu, tujuan dan target dakwah 

adalah membimbing manusia menuju cita-cita yang ideal.  

                                                             
133 Mulkhan, Abdul Munir, Ideologisasi Gerakan Dakwah, (Yogyakarta: Sippress, 1996).h. 

78  
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Menurut Quraish Shihab, dalam cita-cita ideal umat Islam itu adalah 

menciptakan bayang-bayang surga dunia. Beliau mengemukakan, ”Cita-cita sosial 

yang ideal (terbaik) nenurut pandangan Al-quran adalah menciptakan bayang-bayang 

surga di bumi.” Inilah target dan tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas dakwah 

umat Islam. Di sinilah pentingnya memahami bagaimana peranan dakwah dalam 

pembinaan masyarakat utama sebagaimana yang dicita-citakan dalam Islam.134 

Dengan demikian, dakwah itu merupakan sarana yang sangat mulia untuk 

kepentingan Pembangun serta tatanan masyarakat yang nasionalis-demokratis seperti 

yang berkembang di Indonesia. Rasulullah saw, untuk merealisasikan cita-citanya itu 

dengan mengambil langkah-langkah strategis, adalah memperkokoh hubungan umat 

Islam dengan Tuhannya. Ini ditempuh dengan mendirikan masjid sebagai sentral 

aktivitas umat Islam.135  

Dakwah adalah membangun ummat sepanjang sejarahnya memainkan 

peranan yang signifikan dalam pengembangan masyarakat Islam. Ini tercermin dan 

teraktualisasikan dalam pembentukan masyarakat utama di Madinah. Secara ideologis 

dan sosiologis, Rasulullah saw, dengan risalah Islam dan dakwahnya berhasil 

membina masyarakat Madinah menuju cita-cita idealnya. Tentu upaya ini menjadi 

bukti sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Oleh karena itu, umat Islam sekarang 

dan ke depan harus berupaya membina dan mengembangkan masyarakat utama 

                                                             
134 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1996).h. 56  
135 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Aditama, 

2005)., h. 123  
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dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsi dakwah di tengah-tengah 

masyarakat.   

Firman Allah swt.,  dalam QS al-Imran / 3: 110  

                          

                                  

Terjemahnya : 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik.136 
 

Ayat di atas mengajarkan beberapa asas pembangunan umat seperti berikut: 

 Pertama, bahwa tujuan pembangunan adalah mencapai keunggulan umat, 

khairu ummah (the best umah). Filosof Muslim al-Farabi menyebutnya dengan 

terjemah al-Madinah al-Fadhilah (negara utama), yaitu masyarakat yang memiliki 

kwalitas keunggulan secara kecerdasan ilmu, pemikiran, budaya dan peradaban yang 

menyejukkan atau dalam bahasa zaman sekarang dinamakan masyarakat yang 

berkeberadaban (civilized society).  

Kedua, pembangunan dilakukan dengan pengembangan SDM melalui 

dakwah pendidikan atau humanisasi (al-Amr bi al-Ma`ruf). Pendidikan tersebut tidak 

sama dengan persekolahan, tetapi sebuah proses meningkatkan apa yang oleh 

sementara pakar dinamakan "Human Capability." 

                                                             
136 Kementrian Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: 1998) 
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Ketiga, dalam pembangunan ini, yang menjadi panglima bukan uang atau 

kekayaan material, melainkan moral atau akhlak bangsa (purifikasi) alias al-

Nahyu`an al-Munkar, yaitu suatu proses membebaskan masyarakat dari kejahatan dan 

keburukan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan berbagi tindak kejahatan 

lainnya 

Keempat, pembangunan bangsa harus diletakkan dalam kerangka iman, 

iksan, kepada Allah swt., dengan transendensi (watu`minuna billah), sehingga 

pembangunan bangsa yang kita lakukan bermakna spiritual. Dalam konsep al-quran, 

kemajuan lagi-lagi tidak diukur dari aspek kuantitas yang melihat seberapa banyak 

manusia memiliki kekayaan (to have more), tetapi dari aspek kualitas yang melihat 

seberapa tinggi orang memiliki keluhuran (to be more). Dakwah sebagai proses 

pembangunan bangsa, mengedukasi masyarakat berperan besar dalam proses 

pembangunan, sehingga lahir participatory development. Dengan dakwah, 

masyarakat didorong untuk mencapai visi besarnya sebagai the best umah.137   

Uraian di atas jelas bahwa dakwah secara langsung memberikan bantuan 

atau sumbangan berupa uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik dalam 

bentuknya amaliah zakat, infaq, shadakah, maupun dalam bentuk wakaf. Dakwah 

dalam hal ini lebih konkret berupa memberikan bantuan berupa uang kepada 

masyarakat yang sangat membutuhkan. Praktik pemberian seperti ini tidaklah sebatas 

sifatnya karitatif, melainkan juga diikuti dengan proses pemberdayaan ke masyarakat, 

sehingga mereka mampu memanfaatkan dana itu dengan baik. 
                                                             

137 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1996).h. 58 
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Dakwah dalam suatu kerja nyata dalam bentuk program pemberdayaan 

perekonomian kemasyarakatan, ini bukan tanpa persoalan. Sejatinya, seringkali 

ditemukan masalah dalam bentuk kurang terkordinir dengan baik, sehingga 

menyebabkan tenaga SDM-nya atau sistem kelembagaanya yang belum cukup 

mapan. Di samping itu, kegiatannya sering lebih bersifat sporadis dan temporal, 

sehingga menjadikan dana-dana sosial itu tidak mampu dikelola dengan baik untuk 

pemanfaatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dakwah dan filantropi adalah dua 

gagasan yang memiliki dua sumber berbeda. Dakwah yang berasal dari tern Islam, 

sementara filantropi adalah tern yang berasal dari yunani yang terdiri dari philen 

berarti cinta dan tropi berarti manusia. Filantropi berarti cinta kepada manusia dan 

kemanusiaan. Dalam hal ini, setiap kegiatan yang memiliki nilai terhadap 

pengagungan dan peningkatan nilai kemanusiaan, maka termasuk dalam kegiatan 

filantropi. 

Dakwah dan filantropi berarti proses rekayasa sosial pada masyarakat yang 

disertai dengan kegiatan nyata berupa pemberian bantuan berupa uang, sehingga 

membantu mereka dapat mengatasi masalah-masalah sosialnya. Seorang dai dalam 

hal ini misalnya yang profesional dalam menyampaikan dakwahnya tidak berhenti 

dalam kegiatan ceramah atau penyampain materi, tapi dilanjutkan dengan bantuan 

penyelesaian masalah terhadap persoalan yang dihadapi oleh mereka. Dakwah 

melalui filantropi ini pun dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki jiwa sosial 

yang tinggi. Ia tidak harus dilakukan hanya oleh dai atau orang yang memiliki 

profesionalitas dalam berdakwah, namun bila dia memiliki kepedulian untuk 
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berderma, kemudian juga disertai dengan mengajak ke jalan Allah, maka sudah 

termasuk dalam kegiatan dakwah. Langkah ini tentu saja akan sangat efektif dalam 

menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat. Pendekatannya dapat pula secara langsung 

mengena kepada kebutuhan dasar masyarakat. Tidak sebatas pengetahuan agama 

yang mereka peroleh dengan ceramah-ceramah, akan tapi seharusnya juga mereka 

mendapatkan bantuan nyata yaitu dalam bentuk perbaikan kesejahteraan 

ekonominya.138 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dakwah dengan filantropi 

Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena Islam merupakan agama 

dakwah, yaitu agama yang memuat petunjuk, tuntunan dan cara agar manusia 

senantiasa selalu dalam kehidupan yang baik, baik kehidupan keluarga, kelompok 

social dan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan sperti itu, diperlukan dalam sebuah 

gerakan yang nyata guna menyebar luaskan petunjuk, tuntunan dan norma-norma 

agama (syar‟I) yang menjadi misi Nabi Muhammad saw, Oleh karna itu ajaran agama 

Islam ini di sebut pula agama dakwah yang menuntut semua pemeluknya menyebar 

luaskan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dengan cara yang damai.139 

Dengan demikian yang di maksud dakwah pembangunan ialah dakwah Islam 

yang pada dirinya melekat sifat membangun, secara individual membangun manusia 

                                                             
138 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Aditama, 

2005)., h. 125 

 
139 Lauer Robert H,. Perspektif tentang perubahan social (Jakarta : PT Asdi Mahasatya., 

2001)., h. 4 
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seutuhnya, dan secara massal membangun masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila dan UUD 45 yang di ridhoi Allah  swt. Dakwah 

pembangunan umat pun memiliki sifat positif, konstruktif dan dinamis, yang secara 

langsung mengarah fundamentalis memberikan sumbangan untuk dapat pencapaian 

tujuan pembangunan nasional. Konsep pembangunan masyarakat Islam adalah agama 

pemberdayaan atau pembangunan, olehnya pembangunan harus menjadi suatu 

gerakan yang berkelanjutan. Dalam hal ini harus sejalan dengan pemahaman 

paradigma Islam sebagai agama gerakan atau perubahan, olehnya Model dakwah 

pembangunan adalah proses perubahan yang memiliki beberapa syarat, di antaranya: 

orientasi melihat kedepan, efesiensi atan waktu, rasionalisasi berdasarkan perasaan 

dalam hati nurani berdasarkan sikap terbuka terhadap pemikiran dan penemuan baru, 

menghargai prestasi dan fungsi bukan kepada status.140  

Dalam konteks keindonesiaan, pembangunan ummat atau masyarakat dapat 

memegang peranan yang sangat penting, bukan saja karna masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam dan masyarakatnya kebinekaan, atau karna kelompok-kelompok 

masyarakat yang dalam bahasa administrasi, pembangunan mayoritas masyarakat 

yang berada di pedesaan masih perlu di masyarakatkan, karna telah diamanatkan 

dalam UUD 45, yaitu suatu upaya untuk mensejahterahkan serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Fakta ini menuntut adanya upaya pembangunan yang di kelola 

dengan sistematis kontinyu dan menggunakan bahasa-bahasa dakwah untuk 

melahirkan masyarakat yang berkualitas dan Islami.  
                                                             

140Fariza makmun. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Model Dakwah Bil Hal. h. 6 
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Perkembangan ini membutuhkan konsep pembangunan yang sangat penting 

untuk ditelusuri guna menemukan model pembangunan masyarakat yang 

berkelanjutan dan berjuang pada kesejahtraan masyarakat, gerakan pembangunan 

masyarakat berbentuk pendidikan masyarakat, gerakan tersebut mulai digunakan 

untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat melampaui ruang lingkup 

pendidikan. Oleh karna itu timbul konsep baru, yakni pembangunan komunitas, 

konsep ini kemudian dianggap kurang memadai. Maka, diperkenalkan konsep lain, 

yaitu konsep pembangunan sosial yang jangkauannya meliputi bidang pendidikan dan 

sosial. Proses tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu : 

1. Partisipasi masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup mereka 

berdasarkan kekuatan dan inisiatif sendiri. 

2. Bantuan pemerintah baik berupa permodalan maupun bantuan pelayanan 

sarana,  teknis  yang bermaksud membangkitkan prakasa untuk menolong diri 

sendiri dan kesediaan membantu orang lain.141 

Pendekatan pembangunan sosial dengan pendekatan pembangunan yang 

berpusat pada lingngan manusia. Kemudian dikenal dengan konsep pemberdayaan 

masyarakat, untuk kecerdasan serta ketrampilan dan daya kemampuan bersaing, 

sehingga dapat mengambil keputusan serta menentukan tindakan yang harus 

dilakukan, termasuk mengurangi efek kebodohan serta hambatan pribadi dan sosial 

                                                             
141 Isbandi rukminto adi, Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahtraan Social (jakart 

fak,eko), h. 161 
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dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan kecerdasan 

serta kemampuan dan rasa percaya diri yang dimiliki.142 

Pemberdayaan masyarakat adalah konnsep yang memberikan wewenang dan 

kekuatan kepada masyarakat lebih besar dalam berbuat demi kepentingan hidup 

dimasa depan. Oleh karna itu, partisipasi dan karya nyata setiap individu dalam 

masyarakat mutlak di kedepankan  

Konsep pembangunan pemberdayaan masyarakat ada kesesuaian dengan 

misi dakwah secara umum, khusus dakwah bil hal. Misi dakwah sekaligus misi Islam 

adalah terciptanya masyarakat yang unggul (khoiru ummah), unggul dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta unggul dalam iman dan takwa (IMTAK). 

Dengan demikian pembangunan masyarakat yang berdasarkan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan atau moral, maka tujuan 

pembangunan yang sebenarnya akan mudah tercapai. Model dalam praktek 

pembangunan masyarakat, yaitu:143 

1. Model Pembangunan Lokal (locality development model). 

Model pembangunan lokal yaitu melakukan perubahan masyarakat dapat 

dilakukan secara optimal, bila melibatkan partisifasi aktif secara luas pada 

disemua spektrum masyarakat ditingkat lokal. Baik tahap perencanaan tujuan 

maupun pelaksanaan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses 

yang di rancang untuk menciptakan kondisi social ekonomi yang maju dan 

                                                             
142Isbandi rukminto adi, Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahtraan Social,  h. 162 
143Harri Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung., h, 67 
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sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisifasi aktif, serta berdasarkan 

kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.  Strategi dasar 

yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan model ini adalah 

upaya menciptakan dan mengembangkan partisifasi masyarakatyang lebih 

luas. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan semangat masyarakat agar 

terlibat lebih jauh aktif dalam kegiatan, baik dalam penetapan kebijakan, 

perumusan sesuai kebutuhan maupun dalam pemecahan permasalahan yang 

mereka hadapi. Bila masyarakat dengan penuh kesadaran dan termotivasi 

untuk terlibat aktif, berarti tanda-tanda perubahanpun sudah tercapai. 

2. Model Perencanan Sosial (social planning model). 

 Model seperti ini menekankan proses pemecahan masalah teknis terhadap 

masalah sosial yang substantive, seperti masalahan kenakalan remaja, 

perumahan (pemukiman), kesehatan mental dan masalah sosial lainnya. Untuk 

mencapai suatu tujuan akhir yang rasional, model ini menggunakan 

perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali sebagai metode 

yang utama. Strategi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini 

adalah mengumpulkan dan menginventarisir fakta, serta data mengenai 

permasalahan yang ada. Sedangkan teknik yang dapat digunakan adalah 

mengarahkan ketrampilan serta keahlian dalam perencanaan, pengumpulan 

data serta analisis data dalam menyusun gagasan atau penemuan progam yang 

dapat menciptakan konsensus atau persetujuan. 
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3. Model Aksi Sosial (social acsion model) menekankan betapa pentingnya 

penanganan kelompok masyarakat yang tidak beruntung secra terorganisir, 

terarah dan sistematis. Juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi 

masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan keadilan sosial atau 

demokrasi. Adapun langkah yang ditempuh dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah diharapkan dan ditetapkan, diantaranya : menggerakan kelompok 

masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, menumbuhkan 

motivasi yang bertujuan selalu bersikap kritis, inovatif dan akomodatif 

terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti perundang-undangan atau 

peraturan-peraturan pemerintah. 

Pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif model pembangunan umat. 

Alternatif model pembangunan umat sangat penting dipertimbangkan, mengingat 

setiap program pembangunan itu sangat dituntut memilki persyaratan akrab dan 

memahami sosial budaya, yang menjiwai perkembangan masyarakat, baik struktur 

kerja maupun gejala-gejala obyektif lainnya. Sulaiman Munandar membagi tiga 

kelompok faham yang berkembang dalam pembangunan umat, yaitu:144 

1. Faham Filantropis. Faham ini melakukan aksi secara langsung melalui 

program kemanusian tanpa mengubah struktur kelembagaan yang ada pada 

masyarakat. Gerakan ini di lakukan dalam bentuk moral melalui kerangka 

kelembagaan dan struktur yang ada.  

                                                             
144Sulaiman Munandar, Dinamika Masyarakat Transisi.,h. 154 
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2. Faham Reformis. Faham ini melakukan pembangunan masyarakat desa 

dengan cara meningkatkan fungsi kelembagaan dan sistem sosial yang ada 

tanpa menggantinya. 

3. Faham Revolusioner. Bahwa keterbelakangan masyarakat dalam segala 

bidang, akibat dari keadaan sistem sosial dan kelembagaan masyarakat. 

Karena, keterbelakangan dalam sistem dan kelembagaan sosial perdesaan dari 

basis ekoniminya. 

Berdasarkan tiga faham di atas, bahwa program pembangunan yang telah di 

rencanakan ini untuk menunjang serta membangkitkan dan  mensejahterakan 

masyarakat miskin, namun di balik maksud tujuannya baik tersebut ada maksud 

terselubung yang tidak terkomunikasikan secara tertulis bagi golongan tertentu. 

 Model pembangunan yang bersesuai dengan konsep dakwah Islam adalah 

model pemberdayaaan masyarakat, yang kemudian dikenal model dakwah 

pembangunan. Sementara itu dakwah Islam dengan menggunakan redaksi bahasa 

yang berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, menekankan bahwa dakwah 

Islam adalah merupakan proses membimbing dan mengarahkan umat manusia agar 

mempunyai kemampuan beramal sholeh dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan. 

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah 

adalah model empiris, pengembangan prilaku individu dan kolektif dalam dimensi 

amal sholeh serta pemecahan masalah, yang di hadapi masyarakat sebagai obyek 

dakwah.  



156 
 

Dimensi dakwah yang sering kali terabaikan oleh para dai dan ulama, ini 

merupakan persoalan pengembangan masyarakat. 

 Banyak bagian dari dunia muslim yang tertinggal secara teknologi dan 

ekonomi. Mereka sangat menderita dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari dan 

sangat gagap terhadap perkembangan teknologi. Akibatnya, komunikasi ilmu 

pengetahuan dan informasi agama Islam, yang mestinya dengan mudah bisa diakses, 

karena kedua kesulitan maka menjadikan mereka terus terbelakang dan terus 

mengalami kebodohan. Untuk menanggulangi hal itu, tentu saja dibutuhkan 

revolusioner mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemberdayaan terhadap 

terbelakang. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan keterampilan, 

pembukaan lapangan kerja, penanggulangan pemakaian obat-obat terlarang, atau 

pelatihan teknologi tepat guna. 

Agenda itu mesti segera dijalankan dengan kerja sama antara organisasi 

Islam dan pemerintah atau lembaga lain. Sebab, pada dasarnya, tujuan dakwah adalah 

untuk mensejahterakan umat manusia di muka bumi dan akhirat nanti. Bila keadaan 

mereka terus merasa tertekan, kesusahan dan mengalami pembodohan; bagaimana 

mungkin ibadah yang menekankan pada ketenangan dan kekhusyukan dapat mereka 

jalankan.  Hal itulah yang seharusnya juga menjadi tantangan dalam dakwah Islam. 

Para dai atau mubaligh hendaknya dapat mendalami persoalan-persoalan yang terjadi 

di masyarakat.  
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Dengan perbaikan kondisi mental moril maupun material, diharapkan dapat 

mencegah serta mengurangi kecenderungan ke arah kekufuran atau pindah agama 

karena mendapatkan godaan santunan ekonomi sehingga iman mereka pun beralih.  

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat seperti itu, sumber daya manusia 

yang melakukan tugas dakwah Islam di era ini tentu saja harus juga memfokuskan 

pada wilayah etika-emansipatoris. Terlebih lagi ketika kapitalisme dan globalisasi 

yang sangat tidak mengindahkan kemanusiaan dan keadilan melaju tanpa henti. 

Kesadaran kritis-emansipatoris sebagai manifestasi pembumian ayat-ayat al-quran 

dan sunah Nabi saw, oleh para dai, itu tidak harus diartikan sebagai gerakan anti 

kemapanan atau lembaga swadaya masyarakat. Sebab, kesadaran semacam ini 

merupakan dalam bingkai ilmu pengetahuan dianggap sebagai perwujudan dari 

sinergi epistemologi dan aksiologi. Dengan pendekatan model inilah, dakwah bi al- 

Lisan, bi al-Qalam dan bi al-Hal bisa dijalankan dalam satu waktu.  

Berkenaan dengan dakwah yang cenderung menimbulkan 'konflik', 

memandang perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pentingnya pendidikan. 

Kedua, pentingnya menghilangkan kesenjangan. Dalam konteks Indonesia, adalah 

pemerataan karena inilah yang membuat kegagalan pembangunan di era masa lalu. 

Pada masa itu, di samping tradisi ekonomi kita yang lumayan, kebijakan-kebijakan 

dalam bidang ekonomi itu banyak diselewengkan. 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern yang begitu banyak mendominasi mempengaruhi persepsi dan kebutuhan 

manusia, dakwah Islam memang harus melakukan evaluasi diri, proyeksi dan 
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penyusunan langkah strategi agar tetap aktual dan kontekstual dengan kebutuhan 

masyarakat. Dakwah bisa dijadikan sebuah alternatif solusi terhadap berbagai 

problem dan tantangan kehidupan yang semakin bertumpuk-tumpuk ini. 

Dalam meletakkan prioritas solusi alternatif itu harus mengacu pada struktur 

bangunan dakwah yang bagus berdasarkan analisis, berdasarkan terapi yang total. 

Sehingga, kontradiksi umat Islam terbesar di dunia sekaligus umat yang terkorup di 

dunia dapat kita kurangi, bahkan dihilangkan. Di samping itu, para mubaligh kita 

harus senantiasa memperbarui isi dan penampilan dakwahnya. Jalan yang bisa 

dilakukan paling tidak adalah dengan melakukan iqra, membaca. Kedua, para 

mubaligh seharusnya juga senantiasa mengasah pikiran sebagaimana disindir oleh 

Allah swt, dalam Alquran. 

Dengan begitu, agar senantiasa menggunakan pikiran dan analisis dalam 

struktur dakwah yang akan di sajikan kepada masyarakat. Analisis yang harus 

diutamakan terlebih dulu sebelum mengambil kesimpulan secara umum. Lebih 

penting lagi adalah para mubaligh mencari tahu apa sebenarnya masalah utama 

masyarakat Itu, yang akan menjadikan prioritas pengobatan pertama. Kalau 

mendapati pasien sakit liver dan sakit panu, livernya dulu yang di obati. Jangan 

panunya dulu yang diobati. Sebab, panu itu tidak akan membunuh orang. Begitu juga 

dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, di samping 

ayat-ayat tentang moralitas dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia, al-

Quran juga menekankan prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini, setiap manusia 

dituntut untuk berbuat dan berlaku adil, baik kepada dirinya sendiri maupun orang 
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lain. Maka, masyarakat dan komunitas Muslim yang terbuka turut serta saling 

melakukan berbuat amar ma'ruf nahi munkar dan introspeksi adalah masyarakat ideal 

yang dicita-citakan oleh Islam. Dengan pemikiran secara positif dakwah harus 

memberikan sumbangan untuk nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, di samping sasaran 

dakwah itu adalah akhlak manusia, juga harus memerhatikan persoalan kemanusiaan. 

Pengembangan masyarakat merupakan sebuah wacana dalam ilmu sosial, 

khususnya dalam studi pembangunan yang menempati arti tersendiri. Hal ini 

didasarkan pada debat kontemporer proses pembangunan, sejak dipertanyakan 

perspektif modernisasi dalam pembangunan, pada perkembangan negara “maju”. 

Pengembangan masyarakat menjadi spirit atas sebuah paradigma pembangunan yang 

tidak lagi delivered yang mana yang direncanakan oleh “atas” atau bahkan mengikuti 

pola “Barat”, sebagai sebuah pembangunan yang berwarna people centered. Dengan 

berkembangnya gagasan-gagasan dalam teori dependensi yang ingin secara lebih 

mandiri dan kontekstual melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perinsip 

bottom up menjadi sebuah kata yang menjanjikan atas dasar kegagalan berbagai 

negara dalam mensejahterakan rakyatnya. 

Dalam dakwah merupakan sebuah struktur pemetaan atas berbagi konsepsi 

dasar pembangunan pengembangan masyarakat. Selain itu, buku ini mencoba 

menganalisis sejauh mana relevansinya dengan upaya dakwah dalam pemahaman 

mengenai dakwah, sebagai cara upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam tidak 

sekedar dipahami sebagai cara-cara penyampaian ajaran Islam, secara verbal yang 
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wujudnya hanya tabligh saja, melainkan dipahami sebagai wujud penerapan Islam 

sebagai agama yang rahmatan lil „álamin. 

Konsepsi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam perspektif 

agama masih relevan dalam konteks pengembangan masyarakat dengan beberapa 

asumsi sebagai berikut:145  

Pertama, Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan 

menyiapkan suatu perubahan sosial bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia. 

Meletakkan sebuah tatanan sosial yang menempatkan manusia secara adil dan 

terbuka dalam melakukan usaha sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi 

yang dimiliki sehingga kebutuhan (material dan spiritual) dapat terpenuhi. 

Kedua, pengembangan masyarakat bukan suatu proses pemberian dari pihak 

yang memiliki kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan 

menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekedar memberikan kesenangan sesaat 

dan bersifat tambal sulam. 

Ketiga, pengembangan masyarakat merupakan proses pembelajaran agar 

dapat melakukan upaya perbaikan kualitas kehidupan mereka secara mandiri. 

 Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses kolektif dimana 

kehidupan berkeluarga, bertetangga dan bernegara bukan sekedar menyiapkan 

berbagai penyesuaian terhadap perubahan sosial yang dilalui, tetapi secara aktif 

mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama. 

                                                             
145

Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe‟i,   Pengembangan Masyarakat Islam 
Dari Idiologi Sampai Tradisi ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) h.35 
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Keempat, pengembangan masyarakat mustahil dilaksanakan tanpa ada 

keterlibatan secara penuh dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan hanya sekedar 

kehadirannya masyarakat dalam sebuah kegiatan, melainkan kontribusi masyarakat 

dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja serta pengembangan 

masyarakat, terutama dalam hal perumusan kebutuhan masyarakat yang harus 

terpenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan 

yang mereka hadapi. 

Kelima, pembangunan pengembangan masyarakat selalu ditandai dengan 

pemberdayaan antar masyarakat (people empowerment). Keterlibatan masyarakat 

dalam suatu program pengembangan tidak sangat dibutuhkan, bila masyarakat itu 

sendiri tidak memiliki kemampuan yang cukup. Oleh karena itu, suatu mekanisme 

dan sistem pemberdayaan umat dan masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat diberi 

pengertian bahwa tanpa adanya keterlibatan mereka secara penuh, tidak akan ada 

perbaikan kualitas kehidupan. 

Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat, yaitu: 

The Growth Strategy, yaitu pengembangan pada pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan per kapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan dan 

kesempatan kerja yang disertai dengan kemampuan konsumsi masyarakat. 

 The Welfare Strategy, yaitu strategi untuk mengupayakan agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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The Responsitive Strategy, yaitu reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang 

dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang telah dirumuskan masyakat sendiri 

dengan bantuan pihak luar (self need and assistance). 

The Integrated or Holistic strategy, yaitu strategi yang secara sistematis 

mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan secara simultan.146 

Paradigma dakwah pengembangan masyarakat merupakan suatu gerakan 

transformasi, merupakan gerakan kultural yang selalu didasarkan pada liberalisasi, 

humanisasi dan transendensi yang profetik. Dalam proses ini yang berlaku adalah 

pendampingan, bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Dengan demikian, dakwah 

pembangunan pengembangan masyarakat ini akan membawa perubahan sejarah 

kehidupan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri secara 

partisipatif, terbuka dan emansipatoris. 

Sementara masyarakat merupakan sasaran dakwah sangatlah heterogen, 

mereka terdiri dari kalangan intelektul, pejabat, pengusaha sampai rakyat jelata, laki-

laki, ada perempuan, ada orang tua, remaja dan anak-anak, ada masyarakat kota 

(urban) adapula masyarakat desa (prural), disamping masyarakat marginal, yang 

sering terlupakan, dengan berbagai problem kehidupan yang mereka hadapi. 

                                                             
146

Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe‟i,   Pengembangan Masyarakat Islam 
Dari Idiologi Sampai Tradisi, h.42 
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 Selaku masyarakat marginal yang terpinggirkan, jelas, proses dakwah 

sangat diharapkan untuk mengangkat citra, martabat dan memperbaiki derajat 

kehidupan serta kesejahteraan. Dalam berbagai bidang, fisik, sosial, ekonomi, 

budaya, pemerintahan, agama dan juga lingkungan. 

Kelompok masyarakat yang menjadi obyek dakwah dengan sejumlah ciri 

khas, karakteristik serta adap-keberadapanya yang membutuhkan dai atau pelaku 

pembangunan kultur yang relatif berbeda dengan kelompok masyarakat obyek 

dakwah lainnya. Metode, teknik, strategi maupun pendekatan dakwah yang 

diterapkan untuk masyarakat juga berbeda dan memiliki ciri khusus dari yang lain. 

Karena itu pemberian ruang gerak yang lebih luas dan penekanan terhadap metode 

dakwah bi al-Amal atau bi al-Hal sehingga menjadi sangat penting dan signifikan di 

samping metode dakwah yang lain. 

Jika ditelaah lebih mendalam, akan didapati bahwa sebagian besar usaha 

untuk pengembangan atau pembangunan masyarakat (community development) atau 

pemberdayaan masyarakat (social empowerment) di daerah perdesaan masih bersifat 

mentransfer teknologi, memindahkan produk budaya suatu masyarakat ke masyarakat 

yang lain. 

Menurut Munandar sebagaimana dikutip Sulaiman mengatakan bahwa, 

masalah terpokok dan mendasar yang menyangkut kehidupan rakyat banyak saat ini 
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adalah salah satu dari kemiskinan. Yakni kemiskinan struktural, yang sering 

dikatakan timbul akibat sistem eksploitatif yang bersifat menghisap.147 

Orientasi dakwah harus lebih mengacu pada penunjukan dan pembuktian 

kemahabesaran Allah swt., dengan cara-cara yang bisa diterima akal sehat. Untuk itu 

kajian-kajian syariat mungkin perlu disejajarkan dengan kajian-kajian nonsyariat. Jika 

kajian syariat memakai aturan tertulis dan sunnah sebagai rujukan utama, maka segi 

nonsyariat bisa merujuk pada kemajuan-kemajuan iptek dalam memahami ataupun 

menguasai sunnatullah. 

Dengan demikian dakwah akan dapat terasa lebih fungsional dan lebih 

berdayaguna dalam mengembangkan benih-benih pengenalan dan kecintaan kita 

kepada Yang Maha Pencipta. Dengan instrumen iptek, misalnya hukum gravitasi, kita 

mengetahui bahwa sesungguhnya setiap benda, dengan caranya masing-masing 

“bersujud” pada-Nya 

Firman Allah swt.,  QS an Nahl 16: 49.  

                               

Terjemahnya :  

dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan 
semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) Para ma]aikat, sedang 
mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.148 
 

                                                             
147Sulaiman, Dinamika Masyarakat Transisi, yogyakarta, h. 154 
148Kementrian Agana RI  Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta 1998) 



165 
 

Dari ayat di atas bahwa kemaha besaran Allah swt., dapat dilihat mulai dari 

benda ciptaan-Nya berupa alam semesta yang dapat diintip dengan teleskop sampai 

pada alam sub-atom yang pengenalannya hanya mungkin dideteksi lewat mikroskop.  

Semua ini dapat memperlihatkan keadaan keteraturan yang luar biasa; 

mengisyaratkan adanya kemampuan tak tertandingi dari Yang Maha Pengatur. 

Pengenalan, kekaguman dan kecintaan kepada Allah swt., lewat dakwah 

seperti itu niscaya akan dapat membantu untuk menemukan dari wujud-wujud 

ketundukan kepada-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kecintaan kepada 

sesama manusia juga merupakan inti dari kegiatan berdakwah. Kecintaan ini dapat 

dicapai lewat keyakinan bahwa kita semua sesungguhnya bersaudara, dengan 

demikian haruslah saling mengenal. Pengenalan dimanifestasikan dalam berbagai 

cara bentuk hubungan yang positif. Sehingga kita dapat saling menghargai, karena 

kita semua adalah ciptaan yang unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Dari sini akan lahir berbagai rasa santun, karena kita menyadari posisi 

kemanusiaan kita yang sejajar. 

Teknologi komunikasi tidak hanya mempengaruhi satu bidang kehidupan 

masyarakat, melainkan hampir dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat 

dipengaruhinya. Tidak terkecuali dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya 

masyarakat. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin 

mengaburkan batas antara satu negara dengan negara lain, menjadikan minimnya 

batas ruang dan waktu antara satu individu dengan individu lain yang berada di 

seluruh penjuru dunia. Teknologi komunikasi berupa media massa memiliki 



166 
 

kemampuan untuk menyampaikan pesan komunikasi secara cepat dan masif kepada 

masyarakat. Dengan demikian, informasi yang berada di dalamnya akan mampu 

mempengaruhi masyarakat. 

Pada bidang politik, media serta berkembangnya teknologi komunikasi 

terlihat jelas dalam keterkaitan informasi sebagai kekuatan. Informasi yang berada 

dalam media dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mengendalikan masyarakat, hal 

ini menunjukkan adanya unsur-unsur politis di balik penggunaan suatu media. 

misalnya adalah pada masa lalu media cetak digunakan untuk kepentingan politis 

agama. Media cetak berisikan informasi-informasi keagamaan dan pengetahuan untuk 

mengendalikan masyarakat.  

Selain bidang politik, bidang ekonomi turut mendapatkan pengaruh dari 

perkembangan teknologi komunikasi. Hadirnya berbagai inovasi dan teknologi 

komunikasi baru memunculkan media-media baru di masyarakat. Jumlah media yang 

semakin besar ini tentunya mampu berdampak terhadap ekonomi. Misalnya dengan 

semakin banyak media, semakin banyak pula cara dan saluran yang dapat digunakan 

untuk mencapai penyampaian pesan komunikasi. Penyampaian pesan komunikasi 

seperti promosi tentunya membutuhkan biaya untuk melakukan pembelian media. 

Perputaran biaya dalam media pada akhirnya menciptakan industri media tersendiri 

yang memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian suatu negara. Kesadaran 

akan pentingnya informasi dalam masyarakat memicu semakin besarnya media di 

dunia. 
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Pada bidang sosial, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah 

perilaku sosial dalam masyarakat. Dahulu, masyarakat dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Hal ini mengakibatkan komunikasi dalam masyarakat menjadi terbatas. Dengan 

hadirnya media-media baru seperti jaringan internet, telepon seluler dan lain 

sebagainya, batas-batas yang selama ini hadir dalam masyarakat di dunia menjadi 

semakin kabur. Masyarakat saat ini dapat menghubungi pihak-pihak lain yang 

terpisahkan oleh ruang dan waktu. Misalnya, menyampaikan informasi melalui surat 

elektronik atau email, menghubungi seseorang menggunakan telepon seluler, serta 

melakukan konferensi yang menggunakan conference call. Hal ini menjadikan arus 

informasi dalam masyarakat berjalan semakin cepat. Kini bukan hal yang aneh 

apabila kita melihat seseorang sibuk mengetik SMS ketika berada di angkutan umum 

ataupun dalam ruang perkuliahan. 

Kemampuan teknologi elektronik komunikasi seperti media internet yang 

mengaburkan batas antar negara menjadikan masyarakat suatu negara mampu 

melakukan interaksi dengan masyarakat serta bangsa negara lainnya. Suatu 

masyarakat tentunya membawa budaya-budaya tertentu dalam dirinya. Dengan 

demikian, ketika terjadi interaksi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain 

menggunakan media internet, budaya dalam masyarakat tersebut akan terbawa ketika 

melakukan komunikasi. Akibatnya, dapat terjadi pergeseran-pergeseran budaya 

dalam suatu masyarakat akibat kuatnya budaya yang dibawa dalam suatu media. 

Salah satu media yang saat ini masih memiliki kekuatan yang besar pada masyarakat 

Indonesia adalah media televisi. Televisi membawa budaya dari luar ke dalam ranah 
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masyarakat seperti gaya berpakaian, berinteraksi, serta pola pikir budaya-budaya lain. 

Budaya yang dibawa oleh media tersebut kemudian dapat mempengaruhi masyarakat 

terutama anak-anak yang masih mudah dibentuk pemikirannya. Contoh dari budaya 

luar yang dibawa oleh media televisi kemudian mempengaruhi masyarakat yang 

memiliki terpaan tinggi adalah kekerasan dan gaya berpakaian. Budaya kebaratan 

yang dibawa oleh media televisi kemudian diadopsi oleh masyarakat Indonesia yang 

memiliki penggunaan media televisi yang tinggi. Masyarakat yang memiliki tingkat 

terpaan tinggi di Indonesia adalah masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan saat 

ini memiliki gaya berbusana yang terpengaruh budaya barat, terlihat dari gaya 

berpakaian anak muda di Jakarta yang menyerupai gaya berpakaian di catwalk Eropa. 

Selain itu, kekerasan turut menjadi isu budaya yang meresahkan masyarakat 

Indonesia. Tampilan kekerasan di media televisi yang semakin banyak dapat 

mempengaruhi anak-anak. Sinetron, film, serta kartun yang menampilkan adegan 

kekerasan seperti pemukulan dan kata-kata kasar dapat dengan mudah ditiru oleh 

anak-anak. Hal ini tentunya dapat menggeser budaya dalam masyarakat tersebut. 

Untuk itulah, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam masyarakat harus 

diawasi dengan baik sehingga penggunaannya lebih memberikan manfaat dalam 

masyarakat, bukannya lebih besar keburukannya. Hal ini sangat menjadi penting 

terutama ketika melihat implikasi yang dapat diberikan perkembangan teknologi 

komunikasi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 
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Setelah kita memahami penjelasan diatas kita mesti memahami juga akan 

peluang serta tantangan dakwah itu sendiri dengan memperhatikan penjelasan di 

bawah ini:149 

Dalam hidup di dunia ini, sepanjang sejarah peradaban manusia, selalu 

ditemukan empat kategori kesadaran manusia,mereka dalam menetapkan orientasi 

hidupnya. 

Pertama, Orang yang seluruh perhatiannya didominasi oleh keinginan-keinginan 

dan usaha untuk mendapatkan kekayaan materi sebanyak-banyaknya, terpenuhinya 

segala kebutuhan materi menjadi tujuan hidupnya. 

Kedua, orang yang terobsesi kesenangan dan menikmati duniawi, mengejar 

kepuasan sahwat semata-mata, terpenuhinya segala macam kesenangan dan 

kenikmatan adalah puncak idealnya. 

Ketiga, orang yang kehilangan orientasi dan tujuan hidup, hidupnya dilalui tanpa 

tujuan apa-apa. 

Keempat, orang yang menemukan makna, tujuan hidupnya yang luhur, status, 

profesi dan prestasi yang dimilikinya, tidak mengaburkan tujuan akhir hidupnya, 

yaitu keselamatan dan kebahagian ukhrawi.  

Peluang dakwah dalam kehidupan di era informasi, ada tiga faktor strategis 

dalam kehidupan modern di Indonesia, yaitu :150 

                                                             
149Ahmad Supardi Hasibuan, MA.  (Sumber: jurnalistik dakwah, Asep syamsul M. Romli) .  

  
150Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002)., h. 134 
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a. Pada sektor keilmuan dan teknologi dengan berkembangnya semangat religiusitas 

,keislaman di kampus-kampus dan pusat-pusat kajian. 

b. Pada sektor rel kekuasaan politik dan birokrasi dengan tumbuhnya semangat 

religiusitas dari pusat pemerintahan sampai ke desa-desa. 

c. Pada sektor bisnis dan industri dengan mulai banyaknya keterlibatan tokoh-tokoh 

pelaku bisnis dan industrialisasi tingkat nasional masuk dalam kegiatan dakwah dan 

pemberian fasilitas dakwah di pusat-pusat kegiatan kerja mereka.  

Dakwah Islam yang mempunyai akses kuat dengan ketiga sektor strategis 

tersebut akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat 

dewasa ini dan tentunya strategis karena dakwah tidak hanya bertujuan semata-mata 

menanamkan idiologi serta doktrin dan nilai-nilai luhur ajaran Islam, tetapi banyak 

mengaktualisasikan doktrin dan nilai-nilai keislaman tersebut ke dalam realitas sosial, 

sehingga agama tidak hanya menjadi faktor normatif dalam realitas kehidupan, tetapi 

juga sebagai faktor lain yang relevan dan signifikan seperti faktor motivatif, fakor 

inovatif dan faktor integratif. Dengan demikian dakwah secara fungsional lebih 

mempunyai peranan dalam proses tranformasi dan mempunyai pengaruh yang lebih 

efektif dalam dinamika kehidupan. 

Setiap usaha yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai setiap tujuan 

pastilah mendapat hambatan dan tantangan dalam rangka untuk mewujudkannya, 

apalagi dalam melaksanakan sebuah missi suci berupa dakwah atau seruan demi 

tegaknya hukum Tuhan di muka bumi.  
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Dalam rangka suksesnya dakwah dalam konteks kekinian saat ini antara lain 

adalah : 

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang begitu pesat saat ini telah 

melahirkan apa yang disebut dengan era globalisasi, yaitu sebuah era yang 

menjadikan bumi ini ibarat sebuah desa kecil dimana semua penduduk saling 

mengetahui apa yang terjadi di desanya. Saat ini semua ummat manusia pada satu 

belahan bumi mengetahui secara persis apa yang terjadi pada belahan bumi yang 

lainnya, sebagai dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini berupa tekhnologi informasi dan 

komunikasi dengan ciri komputerisasi, tekhnologi ruang angkasa dengan ciri 

penginderaan jarak jauh, tekhnologi hayati dengan ciri utamanya rekayasa genetic. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini selain membawa dampak positif bagi 

ummat manusia berupa kemudahan dalam melaksanakan semua urusan, ternyata juga 

menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan ummat manusia seperti rasa 

keterasingan, kecemasan, kegersangan hidup, terjadinya dekadensi moral, keretakan 

keluarga dan bahkan menambah jumlah penderitaan gangguan kejiwaan dan saraf. 

Dampak positif dan negative dari kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi ini 

tentu menjadi tantangan tersediri bagi pelaksanaan dakwah islamiyah. 

b. Serangan Pemikiran (Ghazwul Fikri) 

Kelumpuhan ummat Islam saat ini salah satunya adalah disebabkan derasnya 

intervensi dari luar terhadap keberadaan ummat Islam. Serangan paling deras adalah 
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dilakukan oleh oknum-oknum atau golongan yang tidak menyukai tumbuh dan 

berkembangnya ummat Islam sebagai salah satu kekuatan dunia. Intervensi itu 

dilakukan dalam bentuk serangan pemikiran dengan mencopot akar-akar aqidah dari 

dalam individu dan masayarakat Muslim. Akibatnya ummat Islam lumpuh, 

dekandensi moral terjadi dikalangan ummat Islampun, tidak lagi menyadari 

kehebatan dan kedahsyatan ajaran agamanya. 

c. Gerakan Pemurtadan 

Gerakan-gerakan pemurtatan terhadap kaum muslimin Indonesia cukup 

hebat, diprogramkan sedemikian rupa, dengan dukungan dana yang cukup besar. 

Pokoknya ummat Islam Indonesia bukan hanya berhadapan dengan kaum Kristen 

domestic tetapi juga berhadapan dengan kaum Kristen internasional yang secara 

sistematis dan concern melakukan pekabaran injil di sini. 

d. Imperialisme Budaya Asing 

Sebagai salah satu akibat langsung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi melalui informasi dan komunikasi yang sangat dekat dengan setiap 

individu Muslim Indonesia, adalah masuknya budaya asing langsung ke dalam rumah 

tangga Muslim melalui media Televisi dan lain sebagainya. Akibatnya anak-anak 

muda generasi masa depan bangsa larut dan mencontoh budaya-budaya asing 

tersebut, padahal budaya-budaya asing tersebut bertentangan dengan budaya bangsa 

dan agama. 
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e. Kehidupan Yang Permisif 

Salah satu bentuk kecenderungan yang permisif ini adalah meningkatnya 

kasus-kasus pengguguran kandungan di kalangan perempuan dan mahasiswi, 

maraknya hamil di luar nikah dan kumpul kebo. Kecenderungan seperti ini adalah 

merupakan dominasi pengaruh aspek fisik (materi) pada diri mereka yang 

mengalahkan fithrahnya. Padahal manusia selalu dalam fithrahnya, memiliki 

sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsure-unsur badani 

yang ada pada binatang, tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa. Unsur-unsur itu 

merupakan suatu senyawa antara alam nyata dan metafisis, antara rasa dan non rasa 

(materi), antara jiwa dan raga. 151  

Peluang serta tantangan dari Dakwah itu sendiri yang berkaitan erat denga 

teknologi atau informasi maka langkah yang selanjutnya mesti kita perhatikan, serta 

jita lakukan yakni mengatur hal-hal yang berkaitan dengan metode serta pemberian 

materi pada masyarakat agar informasi yang dominannya dengan teknologi itu bisa 

kita manfaatkan secara maksimal. 

Pada hakekatnya metode dan sarana untuk berdakwah sangat banyak dan 

luas atau bahkan mungkin tidak akan ada batasanya. Sebab semua yang bisa 

dikerjakan oleh manusia apa yang ada di muka bumi ini, selagi tidak berbenturan 

dengan doktrin Islam, maka hal itu boleh dijadikan sebagai metode dan sarana untuk 

berdakwah. 

                                                             
151 Achmad Mubarok, Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern: Jiwa dalam Al-Quran 

(Jakarta: Paramadina, 2000)., h. 136  
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Ketentuan di atas bisa terjadi apabila dakwah itu sendiri tidak diartikan 

dengan makna yang sempit, seperti yang telah diyakini oleh sebagian kalangan-

kalangan komunitas muslim. Dengan menggembar-gemborkan dakwah harus secara 

formalitas, seperti berpakaian gamis, kopiyah menempel di atas kepala, dengan 

jenggot menghelai panjang, tasbih menggayut ditangan kanan dan keliling berjalan 

kaki door to door.152 

Diantara metode tersebut seperti ngobrol-ngobrol di kafe, diskusi lintas antar 

agama, kunsultasi via alat komunikasi, mengadakan arisan bersama, rihlah ilmiyah 

dan lain sebagainya adalah termasuk metode berdakwah jika di dalamnya terdapatnya 

unsur ajakan kepada yang hak dan memperingatkan akan yang bathil. Begitu juga 

dunia kesenian, kebudayaan, pariwisata, entertaimen dengan segala pernak-

perniknya, termasuk salah satu sarana berdakwah, menurut pemahaman dakwah 

dalam makna yang luas sebagaimana dalam arti terminologi di atas. 

Langah pasti yang mesti kita lakukan adalah dengan memperhatikan materi 

dakwah yang akan kita sampaikan kepada para mad‟u.  

c. Kerangka Konseptual 

Berkenaan dengan premis-premis yang telah dikemukakan, terkait dengan 

fokus penelitian yakni Kontribusi NU dalam Meningkatkan Pembangunan Umat 

Islam bidang dakwah di kota Makassar maka aktivitas dakwah tersebut dapat 

dipetakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut: 

                                                             
152Suparta Mundzier, Harjani Hefni, (ed.)., Metode Dakwah.,(Jakarta: Prenada Media-

Rahmat Semesta, 2003)., h. 325 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini pada dasarnya dilaksanakan dibeberapa tempat di 

kota Makassar. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif deskriptif 

yang bercorak penelitian fenomenologi. 

 Menurut Lexy J. Moleong bahwa beberapa jenis yang dapat digunakan 

dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori penelitian survei, 

penelitian inkuiri naturalistik, penelitian alamiah dan penelitian simbolik, yang 

bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku.153 Di sini penulis lebih menekankan pada jenis penelitian 

kualitatif yang fokus pada kegiatan wawancara mendalam. 

Kerlinger Sugiono telah mengemukakan bahwa dalam kegiatan, dalam 

penelitian survei adalah merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi, 

baik besar maupun kecil, tetapi data-data yang dipelajari adalah sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga dapat ditemukan beberapa kejadian-

kejadian yang relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, baik 

sosiologis maupun psikologis.154 Dengan demikian, penelitian yang dimaksud 

di sini dapat dilakukan dengan bentuk eksploratif, deskriptif dan penjelasan 

(explanatory atau confirmatory) yakni untuk menjelaskan hubungan kausal.  

                                                 
153 Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet.VIII; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3-6. 
154 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 7. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 

komunikasi.  

Jenis pendekatan ini digunakan untuk menurut perkembangan NU sebagai 

sebuah organisasi keagamaan dalam kaitannya dengan sejarah lahirnya, sejarah 

pertumbuhan dan perkembangannya juga hal yang seluruhnya terkait dengan 

menurut waktu dinamika NU sebagai organisasi jama’ah. 

Pendekatan komunikasi menekankan pada perumusan konsep dan ide-ide 

yang mengenai sasaran pelaksanaan dakwah NU, dalam kaitannya dengan 

pembangunan umat yang berdasarkan kerangka ilmu Islam. Selanjutnya pada 

pendekatan komunikasi karena obyek yang diteliti selain lembaganya yakni 

NU yang ada di kota Makassar, para tokoh NU dapat dilihat kontribusinya 

dalam peningkatan pembangunan umat yang terkait dengan aktivitas dakwah, 

yang tentu saja hal ini bersentuhan langsung dengan person, lebih dari itu 

diteliti pula para stakeholder NU yang memiliki persepsi psikologis berbeda 

mengenai pelaksanaan aktivitas dakwah NU di Makassar. 

Untuk mendukung pendekatan penelitian dalam kategori historis dan 

komunikasi, dengan menggunakan pula sebagai tata cara pendekatan lain, yaitu 

yang meliputi beberapa pendekatan, yakni pendekatan yuridis formal dan 

teologis normatif. Pendekatan yuridis formal yakni peraturan pemerintah (PP), 

yang dijadikan dasar norma serta petunjuk teknis pelaksanannya. Selanjutnya 

pendekatan teologis normatif ini yang digunakan karena berhubungan dengan 

kesejahteraan masyarakat dari segi dakwah terhadap pembangunan umat di 
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bidang ekonomi yakni perilaku, perbuatan masyarakat sebagai konsepsi ajaran 

agama Islam, yang senantiasa mengajarkan dengan tata cara nilai dan sikap 

hidup manusia antara manusia dengan Tuhannya dalam melakukan aktivitas. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer adalah temuan yang diperoleh dengan secara langsung dari lokasi 

penelitian, yakni di kota Makasar. Masing-masing dari pengurus Nadhotul 

Ulama (NU) di kota Makassar, dijadikan sebagai informan utama dan beberapa 

pengurus lainnya yang terlibat dalam kepengurusan lembaga organisasi NU. 

Dengan demikian informan dalam penelitian dari berbagai elemen pengurus 

NU di Kota Makassar,   

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam 

menemukan data yang ada di lapangan, setelah diadakan pencarian dengan 

berbagai upaya yang berbeda-beda untuk mendapatkan sumber data. Sesuai 

dengan jenis ciri dan sumber penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

pengumpulan data metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, 

mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.155  

                                                 
155Surtrisno Hadi, Metodologi Reseach (Jakarta: UGM Press,1980), h. 113. 
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Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi dua macam yaitu: 

Pertama pedoman wawancara tidak terstruktur (memuat garis besar yang akan 

ditanyakan).  

Kedua, pedoman wawancara terstruktur (disusun secara terperinci).156 

Dalam penelitian ini digunakan pedomam wawancara yang tidak terstruktur 

sebagai tindakan langkah upaya untuk memahami perilaku yang kompleks, 

pada anggota masyarakat tampa menggunakan sejumlah kategorisasi terlebih 

dahulu yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian.  

Metode wawancara ini dilakukan secara mendalam dan kehati-hatihan 

dengan cara sebagai berikut: a) Membuat peta garis besar masalah penelitian; 

b) Bertanya pada fokus penelitian; c) Mengembangkan pertanyaan fokus 

penelitian; d) Pertanyaan yang akan diajukan berusaha untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dan dapat mengungkap, bagaimana, mengapa dan untuk 

apa; e) Melakukan triangulasi. Dengan demikian akan diperoleh keterangan 

yang lengkap dan menyeluruh. 

Metode penelitian ini selanjutnya dilakukan adalah observasi. Sutrisno 

Hadi berpendapat bahwa observasi sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.157  

Joko Subagyo berpendapat bahwa melakukan tindakan observasi adalah 

merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai 

                                                 
156Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek, Edisi 

Revisi VI (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130. 
157Surtrisno Hadi, Metodologi Reseach (Jakarta: UGM Press,1980), h. 113. 
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fenomena-fenomena sosial yang ada,sehingga dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan.158  

Burhan Bungin berpendapat bahwa observasi atau pengamatan adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.159 

Dalam penelitian ini penulis dapat melakukan pengamatan langsung di 

lapangan sebagai metode utama dengan menggunakan wawancara yang tidak 

berstruktur, untuk mengumpulkan data-data. Pertimbangan yang digunakannya 

dengan teknik ini adalah, bahwa apa yang dikatakan oleh informan-informan 

berdasarkan hasil wawancara, seringkali terjadi berbeda dengan kenyataan di 

lapangan. Dalam melakukan pengamatan digunakan strategi non-intervensi 

karena itu alat bantu perekam (jika diperlukan), hanya dilakukan pada saat-saat 

situasi tertentu yang melibatkan banyak orang, bukan pada aktivitas individual. 

 Di samping itu peneliti terjun membenamkan diri dalam realitas sehari-

hari, yakni berbaur dengan mereka-mereka dari kesemuanya itu maka dalam 

penelitian ini dapat digunakan pengamatan secara langsung yakni observasi 

partisipasi (partisipant observer).  

Metode lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan 

penggunaan studi dokumen, kajian pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan hal-hal yang tersedia dalam bentuk dokumen (tertulis) 

yang sulit dapat diperoleh melalui wawancara. Selain itu, penggunaan studi 

                                                 
158Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Peraktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), h. 63. 
159Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

Dan Ilmu Sosial Lainnya (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 115. 
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dokumen dan kajian pustaka yang dimaksudkan untuk mendalami hal-hal yang 

berhubungan dengan data sekunder.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini dimaksudkan sebagai teknik yang digunakan 

dalam menentukan metode pendekatan penelitian, mengadakan penelitian awal 

atau studi kelayakan dengan mengadakan wawancara yang mendalam, yakni 

memperhatikan keadaan yang ada di lapangan serta memverifikasi sumber data 

penelitian yang diperlukan secara langsung dari stakeholder dan dari beberapa 

informan yakni, mereka yang terlibat dalam kepengurusan NU. 

Dengan adanya instrumen seperti yang disebutkan, bahwa penelitian ini 

diperlukan, maka selanjutnya ditetapkan instrumen lain yang ada hubunganya 

dari penelitian ini berupa pengujian validitas dan reliabilitas yang dilaksanakan 

sebanyak dua kali. Sebagai tahap pertama, uji instrumen diberikan pengurus 

NU. Validilitas dan reliabilitas dari suatu instrumen merupakan syarat mutlak 

untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian. 

F.Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata 

secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan yang tidak tertulis, 

serta memprediksi hasil wawancara sebagai data pendukung. Data yang telah 

terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. Teknik 

pengolahan data yang ditempuh yaitu mereduksi data, menyajikan data-data 

serta menarik kesimpulan. Analisis data akan menggunakan teknik statistik 
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yang berdasarkan distribusi frekuensi data yang ditemukan dalam tabel-tabel 

penelitian.  

G. Keabsahan Data Penelitian 

Keabsahan data penelitian ini, dilakukan melalui tahap pengecekan 

kredibilitas data dengan :  

a. Persistent observasion; untuk memahami gejala atau peristiwa 

yang mendalam, dilakukan pengamatan secara berulang-ulang, yakni 

penulis mengadakan kunjungan secara rutin untuk menemukan data yang 

lebih akurat. 

b. Triangulasi (triangulation); mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dengan triangulasi sumber dan teknik, 

yakni data yang ditemukan dari informan dan dikaji ulang dan dianalisis 

lebih lanjut.   

c. Member check; diskusi teman sejawat secara langsung pada saat 

wawancara maupun secara tidak langsung dalam bentuk penyampaian 

rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti, yakni 

penulis mengadakan beberapa pertemuan dengan beberapa pakar untuk 

menemukan data tambahan yang lebih akurat mengenai masalah yang 

diteliti. 

d. Referential adequacy cheks; pengecekan kecukupan referensi 

dengan mengarsipkan data-data yang terkumpul selama penelitian di 

lapangan, yakni menyimpan berbagai dokumen penelitian dan kemudian 



183 
 

mengadakan penambahan-penambahan literatur yang dirasakan cukup 

mendukung sekaligus memperkaya hasil penelitian. 

e. Focus Group Discussion, langkah-langkah yang diambil untuk 

mediskusikan hal yang terkait dengan penelitian serta mempertemukan 

kemungkinan-kemungkinan berbagai pendapat atau pemikiran yang 

berbeda-beda. 
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BAB IV 

ANALISIS PROGRAM DAKWAH NAHDAHTUL ULAMA (NU) 

TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN UMAT DI 

KOTA MAKASSAR 

A. Profil Nahdahtul Ulama Kota Makassar 

1. Profil Kota Makassar 

Kota Makassar sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, merupakan 

pintu gerbang dan pusat perdagangan dan industri kawasan Timur Indonesia. 

Secara administratif Kota Makassar terletak pada titik koordinat 1190, 240, 170, 

380, bujur Timur dan 50, 80, 60, 190, lintang Selatan. Wilayah Kota Makassar 

bila dilihat dari segi pemetaannya terletak di daerah pantai, memanjang pada 

bagian Barat dan Utara kota, yang berbatasan dengan daerah-daerah lain atau 

kabupaten sekitar yakni sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa,  

yang sebelah Utara berbatasan Kabupaten Pangkep, sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Maros, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Kota Makassar telah mengalami pembangunan dan pengembangan 

begitu pesatnya, sehingga diadakan pemekaran dari 11 Kecamatan menjadi 14 

Kecamatan, dengan luas wilayahnya secara keseluruhan 175,77 km2. Adapun 

luas wilayah per kecamatan-kecamatan Kota Makassar,dapat dilihat dari dalam 

tabel berikut:160 

 

 

                                                 
160Pemerintah Kota Makassar, Profil Makassar dalam Angka: Tahun 2017 (Makassar: 

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2016), h. 8. 
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Tabel 1 

Luas Wilayah Perkecamatan Kota Makassar 

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2) 

1 Rappocini 5,94 

2 Tamalate 5,83 

3 Makassar 2,1 

4 Mariso 1,99 

5 Mamajang 2,63 

6 Ujungpandang 2,52 

7 Tallo 2,25 

8 Manggala 1,82 

9 Panakkukang 9,23 

10 Wajo 20,21 

11 Bontoala 17,05 

12 Ujung Tanah 24,14 

13 Tamalanrea 48,22 

14 Biringkanayya 31,84 

Jumlah 175,77 

Sumber Data diperoleh dari Pemerintah Kantor Badan Pusat Statistik 

Kota Makassar,  tahun 2017.  

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya area yang paling luas 

wilayahnya adalah Kecamatan Tamalanrea, yakni 48,22 km2, sedangkan yang 

paling sempit, kecil wilayahnya adalah Kecamatan Manggala, yakni 1,8 km2. 



186 
 

Sebenarnya, dua wilayah yang disebutkan ini, yakni terluas dan yang tersempit 

atau yang terkecil adalah wilayah hasil pemekaran. 

Keadaan geografis Kota Makassar dapat diketahui dengan melihat 

keadaan iklimnya tropis, karena letaknya menghampiri garis tengah bumi yang 

dikenal dengan garis khatulistiwa dengan kelembaban 56 - 85 %, curah hujan 

rata-rata 171 mm, dengan jumlah hari berkisar 171 hari pertahun, suhu rata-

rata 270C - 330C dan kecepatan angin 2 - 3 knot per jam. Pada daerah dataran 

rendah mulai dari tepi pantai sebelah Barat melebar ke arah Timur sejauh 

kurang lebih 20 kilometer dan memanjang dari Selatan ke Utara, merupakan 

daerah-daerah pembangunan serta pengembangan pemukiman masyarakat, 

pertokoan,perkantoran,pendidikan.161 Di bagian Utara sudah terdapat kawasan 

industri-industri kawasan yang boleh dikatakan mengalami pembangunan dan 

perkembangan pesat. 

Kota Makassar mempunyai posisi yang strategis, keadaan wilayah datar 

dan hanya sebagian kecil dataran tinggi yang terdapat di kecamatan Biringkanaya. 

Secara keseluruhan ketinggian di permukaan laut berkisar antara 1-25 meter 

dengan kemiringan tanah antara lain 0-5 derajat ke arah barat. Kota Makassar 

terbentang dua buah sungai, satu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Sungai 

Jeneberang bermuara di bagian Selatan kota dan melintasi Kabupaten Gowa, 

sedangkan sungai Tallo bermuara di bagian utara kota. 

Bila ditinjau dari segi jumlah penduduk Kota Makassar selalu mengalami 

peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sejumlah 1.112.688 

                                                 
161Pemerintah Kota Makassar, Profil Makassar dalam Angka: Tahun 2017 (Makassar: 

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2017), h. 8. 
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jiwa meningkat pada tahun 2014 sejumlah 1.130.384 jiwa. Tahun 2015 sejumlah 

1.148.312 jiwa, meningkat pada tahun 2017, sebesar 1.160.011 jiwa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2, yang dengan tabel tersebut diketahui bahwa 

wilayah yang memiliki penduduk terbanyak adalah kecamatan Tamalate pada 

tahun 2013 sebanyak 130.777 jiwa, pada tahun 2014, sebanyak 131.871 jiwa, pada 

tahun 2015, sebanyak 133.199 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 140.306 jiwa. 

Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan 

Ujungpandang yang pada tahun 2013 sebanyak 27.254 jiwa, pada tahun 2014 

sebanyak 28.523 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 29.889 jiwa dan pada tahun 

2017 sebanyak 27.279 jiwa.162 

Tabel II 

Keadaan Penduduk berdasarkan Wilayah Kecamatan di Kota Makassar 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 

1 Rappocini 128.637 128.926 128.856 133.660 

2 Tamalate 130.777 131.871 133.199 140.306 

3 Makassar 80.593 82.341 84.103 79.362 

4 Mariso 51.491 52.411 53.282 51.980 

5 Mamajang 59.689 60.475 61.284 56.988 

6 Ujungpandang 27.254 28.523 29.889 27.279 

7 Tallo 116.633 118.716 129.652 124.755 

                                                 
162 Pemerintah Kota Makassar, Profil Makassar dalam Angka: Tahun 2017 (Makassar: 

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2017), h. 8. 
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8 Manggala 72.433 79.251 35.401 89.088 

9 Panakkukang 124.861 127.238 59.549 127.632 

10 Wajo 34.833 35.055 46.130 32.519 

11 Bontoala 57.406 58.445 85.141 54.671 

12 Ujung Tanah 44.373 45.272 100.018 45.156 

13 Tamalanrea 82.641 83.873 1.148.312 82.965 

14 Biringkanayya 96.057 97.951 100.018 113.650 

Jumlah 1.112.688 1.130.348 1.148.312 1.160.011 

Sumber data : Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar, tahun 2017 

Kota Makassar dengan penduduknya yang begitu banyak sebagaimana 

yang disebutkan dalam tabel tersebut, memiliki kekuatan dalam memajukan 

organisasi NU. 

2. Sejarah Berdirinya  

NU (Nahdlatul Ulama) Berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 

1344 H di Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang sampai sekarang NU 

mempunyai Gedung Pusat di Jakarta (PBNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.  

Dari semenjak didirikannya NU Hingga Akhir Tahun 2009 Jaringan 

organisasi NU meliputi: 33 Wilayah di Indonesia, 457 Cabang, 4.630 Majlis 

Wakil Cabang, 47.125 Ranting dan PBNU Sudah Punya 14 Cabang Istimewa di 

Luar Negeri, Secara khusus PCINU (Pengurus Cabang Istimewa), karena PCINU 

semakin berkembang di Luar negeri. NU Resmi berbadan hukum pertama kali, 

pada tanggal 6 Pebruari 1930 M, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1989 M, 

berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7028. HT.01.05.TH89. 
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Setelah NU berdiri dan dapat legalitas resmi dari pemerintah Republik Indonesia, 

NU dari hari kehari tahun ketahun menunjukkan semakin bergerak dalam bidang 

sosial dan keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan dan perekonomian dan hal 

tersebut dilakukan oleh NU sampai sekarang ini. 

Karena perpolitikan yang sangat kacau pada saat itu, maka NU terlibat di 

Organisasi MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang merupakan 

federasi dari golongan dan partai Islam terbesar di Indonesia di awal kemerdekaan 

tahun 1945, rupanya memiliki friksi perpecahan di tubuhnya. Salah satunya adalah 

Nampak bahwa kepentingan golongan lebih diutamakan dibandingkan persatuan 

organisasi, terutama ketika menghadapi daya tarik posisi politik formal di alam 

negara. Akhirnya NU keluar dari Masyumi, karena NU tidak dapat untung sama 

sekali jika gabung sama Masyumi saat itu. Sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama 

pada Tahun 1926 diprakasai oleh Ulama Kharismatik Hadratusyekh Muhammad 

Hasyim Asy‟ari Pengasuh Pendiri Pondok Pesantrem Tebuireng. Beliau adalah 

Ulama Besar di Tanah Jawa yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan 

KH.Wahab Hasbullah dan KH. Ridwan sebagai pencipta lambang Nahdlatul 

Ulama. Latar belakang NU didirikan secara konsep dilator belakangi oleh Gerakan 

Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujjar. Dalam konsep Dakwah 

NU melahirkan atas konsep Jamiiyah Diniyah para Ulama dan pondok Pesantren 

untuk memegang teguh ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah.163 

                                                 
NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy‟ari dan KH. A. Wahab Hasbullan pada 1926 di 

Surabaya. Selama ini NU yang memiliki anggota sekitar 40 juta orang, dianggap organisasi sosial 
keagamaan terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Lihat M. Ali Haidar., Nahdatul 
Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1994), Azyumardi Azra, 
Mujamil Qomar, NU Liberal dan Tradisonalisme ahlussunnah ke Universalisme Islam (Bandung : 
Mizan )., h. 17   
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Kelahiran organisasi kaum pesantren yang membidani oleh KH. Wahab 

Hasbullah yang mana oraganisasi ini sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang 

diawali dengan munculnya beragam organisasi kemasyarakan. Dalam hal ini 

Nahdlatul Ulama terbentuk dari tiang penyangga mulai dari awal yaitu Nahdlatul 

Wathan, Nahdlatul Tujjar dan Tashwirul Afkar.  

Berdirinya Nahdlatul Wathan ini yaitu pada tahun 1916 yang mana 

berdirianya Nahdlatul wathan ini sebagai modal awal dalam mengorganisasikan 

kelompok Ahlussunnah Waljamaah dalam agendanya yaitu politik kebangsaan. 

Kemudian pada tahun 1918 KH. Wahab Hasbullah memprakarsai akan adanya 

sebuah organisasi baru yang bergerak pada sektor ekonomi, dengan didirikan 

sebuah koperasi dagang atau koperasi pedagang dengan dikenal namanya 

Nahdlatul Tujjar. Disamping kedua organisasi ini beliau KH. Wahab Hasbullah 

bersama-sama dengan KH. Ahmad Dahlan seorang Ulama terkenal dari daerah 

Kebondalem Surabaya dan juga bersama Kyai Mas Mansur mendirikan sebuah 

organisasi, yang pada dasarnya masih mengedepankan akan pentingnya sebuah 

pendidikan yang mana dikemas dengan sedemikian rupa dengan perpaduan model 

pendidikan klasikal, akan tetapi pada awalnya organisasi ini adalah sebagai forum 

curah pendapat serta transaksi gagasan, baik menyangkut persoalan keagamaan, 

kebangsaan dan perkembangan Internasional. yang dinamakan dengan Tashwirul 

Afkar. Dari ketiga organisasi inilah berdiri sebuah Organisasi Sosial keagamaan 

yang dinamakan Nahdlatul Ulama, sebuah Organisasi dengan warga terbesar 
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pertama dinegeri ini dengan deklarasi awalnya jam'iyyah diniyyah ijtima'iyah dan 

juga organisasi sosial keagamaan.164 

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), menghimpun ulama sebagai basis 

pergerakan ulama dan pengkaderan ulama, sehingga arti Nahdlatul Ulama (NU) 

adalah “Kebangkitan Ulama” yang memiliki tujuan untuk menghimpun ulama, 

dalam rangka mempromosikan ajaran Islam menurut mazhab sunni dengan segala 

cara yang halal, memelihara hal-hal yang berhubungan dengan masjid, anak yatim 

dan fakir miskin dan membentuk badan-badan untuk meningkatkan usaha sosial 

keumatan sesuai hukum Islam.  

Dalam perspektif siyasah (ketatanegaraan), Nahdlatul Ulama (NU) 

sebagai wadah pergerakan yang mempelopori perkumpulan kebangkitan ulama, 

merupakan organisasi yang berasaskan Islam yang ajaran-ajarannya banyak 

mengandung tentang perjuangan, secara ideologis dapat dipergunakan sebagai 

gerakan untuk menumbangkan kekuasaan kaum penjajah. Kenyataan ini dapat 

dibenarkan, karena dalam masa kebangkitan nasionalisme Indonesia, rakyat lebih 

mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berasaskan Islam.  

Hal ini dapat dilihat pada anggaran dasarnya pasal 2 tahun 1926, bahwa 

kegiatan NU di masa penjajahan Belanda, diarahkan pada pengembangan agama 

Islam, dengan cara-cara sebagai berikut: 

1. Memperbanyak pengajian-pengajian, agar umat Islam kembali dan sadar 

akan segala kewajiban terhadap agama, bangsa dan tanah air. 

                                                 
164 Khoirul., Potret Gerakan Dakwah NU (Jakarta : PPLDNU Publishing 2007)., h. 30 
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2. Sehubungan dengan peralihan penguasaan tanah Hijaz oleh Ibnu Su‟ud 

yang beraliran Wahabi, NU memperjuangkan berlakunya hukum-hukum 

ibadah dalam empat mazhab di tanah Hijaz. 

3. Mendirikan Madrasah-madrasah di tiap-tiap cabang, untuk memper-tinggi 

budi pekerti dan kecerdasan masyarakat. 

4. Menuntut agar dicabutnya ordonansi guru 1925, yaitu tentang izin bagi 

guru-guru agama.165 

Sense setting sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), bermula dari 

suatu kelompok diskusi tashwīr al-afkār (potret pemikiran) yang dibentuk oleh 

KH. Hasyim Asy‟ari, KH. Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansur.  

Dari kelompok diskusi inilah kemudian dibentuk organisasi yang diberi 

nama saat itu jam’iyah nahdhah al-wathan (perkumpulan kebangkitan tanah air). 

Organisasi ini, bertujuan untuk memperluas dan mem-pertinggi mutu pendidikan 

madrasah. Pada tanggal 21-27 Agustus 1925, diadakan kongres al-Islam keempat 

di Yogyakarta, yang membahas persoalan “pemurnian ajaran Islam” dan masalah 

“khilāfah”. Disebabkan posisi yang tidak mengutungkan dengan maksud untuk 

tetap mempertahankan terpeliharanya praktek keagamaan tradisional, seperti 

ajaran-ajaran mazhab yang empat, pemeliharaan kuburan Nabi saw, keempat 

sahabatnya di Madinah, maka lalu dibentuklah suatu komite yang diberi nama 

“Komite Merembuk Hijaz”. Komite inilah, yang kemudian pada tahun berikutnya, 

                                                 
165Ahmad Zahro, Lajnah Bahsul Masail 1926-1999; Tradisi Intelektual NU 

(Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 52. Lihat juga S.J. Rutgers, Sejarah Pergerakan Nasional 
Indonesia (Cet. II, Surabaya:Hayan Wuruk, 1955), h. 17. 
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berubah nama menjadi Nahdlatoel Oelama, 166 yang disingkat menjadi “NU” dan 

diketuai oleh KH. Hasyim Asy‟ari. 

Dalam skala nasional, saham NU sangat banyak di saat pra dan detik-

detik kemerdekaan RI. Diterimanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pilar 

konstitusi negara RI merupkan sebuah perjanjian luhur bangsa yang tidak lepas 

dari peran nasionalis dan pemuka NU. Sungguh dikatakan kelompok tradionalis, 

wawasan kebangsaan dan sikap kenegaraan para tokoh NU saat itu mencerminkan 

pola pemikiran yang dinamis dan modernis.167 Bisa dikatakan bahwa dalam kurun 

waktu periode tiga dasawarsa pertama ini, NU telah berhasil melakukan sebuah 

transformasi besar-besaran, khususnya di bidang sosial dan budaya. 

Selepas proklamasi kemerdekaan, orientasi NU lebih terkonsetrasikan 

pada transformasi bidang sosial-politik. Jasa para kyai dan warga NU dalam 

perang kemerdekaan, sangat memberi andil bagi kelangsungan negara RI. Begitu 

juga keberadaan NU sebagai sebuah parpol pada pemilu tahun 1955 yang 

menempati urutan ke-3 (20% kursi) mampu memberikan arah perjuangan bangsa. 

Dalam situasi demikian, NU berkembang dan melebarkan sayapnya secara merata 

ke berbagai wilayah termasuk di Sulawesi Selatan, yang sebelumnya memang 

telah didirikan Rabithatul Ulama sebagai organisasi berkumpulnya ulama yang 

berpaham Aswajah. Rabithatul Ulama yang disingkat RA, adalah ormas embrio 

                                                 
166Martin Van Bruinessen, Traditional Muslim in A Modernizing World The Nadhlatul 

Ulama, diterjemahkan oleh Farid Wajedi dengan judul NU; Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pen-
carian Wacana Baru (Cet. I; Yogya: LKIS, 1994), h. 7-8 

167Pada tahun 1935, dalam Muktamar NU di Banjarmasin diputuskan bahwa 
sungguhpun saat itu di bawah naungan pemerintah Belanda, NU menganggap sebagai Dār al-
salām, bukan Dār al-Harb. Sekali-sekali, perjuangan dan komitmen NU tidak pernah 
menampakkan formalisme Islam, akan tetapi tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Lebih lanjut, 
lihat K.H. Said Aqiel Siradj, “Nahdlatul Ulama di Era Reformasi” dalam Jauhar Hatta Hasan (ed), 

Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri (Cet. I; Jakarta: Pustaka Cinganjur, 1999), h. 
146 



194 
 

kelahiran NU pertama kali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dibentuk pada 8 

April 1950 yang memprakarsai KH. Ahmad Bone, KH. Muhammad Ramli, KH. 

Jamaluddin Assegaf, Puang Ramma, Andi Mappayukki, KH. Saifuddin, Mansyur 

Daeng Limpo dan beberapa ulama sejawatnya. 

KH. Ahmad Bone, wafat 12 Februari 1972 pada usia 102 tahun, yang 

juga dikenal sebagai “Kali Bone” (qadhi atau hakim agama di bekas Kerajaan 

Bone) berjuang bersama dengan Raja Bone, Andi Mappanyukki yang pertama kali 

melaksanakan membentuk organisasi ulama yang sejalan dengan paham NU di 

wilayah kerajaannya pada tahun 1930-an. 

KH. Muhammad Ramli berjuang di daerah Luwu, bersama dengan Raja 

Luwu, Andi Djemma. Kyai nasionalis ini dikenal sebagai seorang Sukarnois di 

Palopo masa itu. Sementara para Rabithatul Ulama yang lainnya pada kebanyakan 

menetap di kota Makassar, sebelumnya berjuang di kampong dan di kota, seperti 

di Bontoala, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. 

Kepengurusan awal dipegang oleh KH. Ahmad Bone sebagai ketua, 

sementara KH. Muhammad Ramli sebagai wakilnya. Sekretaris dijabat oleh KH. 

Saifuddin, Qadhi Polewali, wakil sekretaris adalah KH. Jamaluddin Assegaf, 

Puang Ramma sebagai Qadhi Gowa pada saat itu dan H. Mansyur Daeng Limpo, 

mengetuai Bidang Pendidikan dan Dakwah. 

Ulama lainnya yang bergabung dalam kepengurusan Rabithatul Ulama, 

di antaranya KH. Sayid Husain Saleh Assegaf (waktu itu menjabat sebagai Konsul 

NU Sulawesi Selatan), KH. Paharu, KH. Muhammad Nuh, KH. Abdul Muin, KH. 

Muhammad Said, KH. Abdur Razaq, KH. Abdur Rasyid, KH. Abdul Haq, KH. 



195 
 

Muhammad Saleh Assegaf, KH. Abdurrahman Daeng Situju dan KH. Muhammad 

Asap. Kantor Rabithatul Ulama, beralamat di rumah kediaman KH. Ahmad Bone, 

bertempat di Jalan Diponegoro, Distrik Matjini Aijo, Makassar. Di jalan itu pula 

terdapat makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. 

Pengurus Rabithatul Ulama kemudian menfasilitasi terbentuknya Partai 

Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 atas permintaan KH Wahid 

Hasyim (waktu itu sebagai Menteri Agama dan Ketua PBNU). Semua pengurus 

dan anggota Rabithatul Ulama bergabung ke NU. Kecuali KH. Muhammad Saleh 

Assegaf dan KH. Abdul Razaq tetap bertahan masing-masing di Masyumi dan di 

PSII. Demikian pula, ulama kharismatik KH. Abddurrahman Ambo Dalle, pendiri 

DDI (Darud dakwah wal-Irsyad), yang sempat bertemu dengan KH. Wahid 

Hasyim juga bertahan di PSII. Tapi semuanya tetap mendukung perjuangan NU 

dalam menegakkan Islam Ahlussunnah Waljamaah di tanah Bugis-Makassar.168 

Setelah ulama-ulama yang disebutkan tadi bergabung di NU, maka 

dengan sendirinya Rabithatul Ulama dinyatakan bubar dan dibentuklah pengurus 

baru NU Sulawesi Selatan dengan struktur yang sama dengan Rabithatul Ulama 

yang disebutkan tadi. Dalam kepengurusan NU tersebut, Puang Ramma sebagai 

wakil sekertaris dan diberi tugas khusus di Kabupaten Gowa untuk memberikan 

pertimbangan kepada pemerintah mengenai masalah-masalah keagamaan yang 

muncul di tengah masyarakat.  

Di Kabupaten Gowa, Puang Ramma yang kapasitasnya sebagai qadhi, 

mendirikan pengajian dan majelis ta‟lim bagi kaum nahdliyyin dan membuka 

                                                 
168Ahmad B dan Hanzah, NU Online www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah 

Berdirinya NU Kota Makassar, Makassar di kases pada tanggal 22 November  2016   

http://www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah
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forum bahtsul masail, yang membahas masalah-masalah keagamaan yang lebih 

aktual.  Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai wadah kaderisasi ulama NU 

dengan menekankan pada pembelajaran pengajian kitab kuning.  

Struktur kepengurusan NU, pada awal terbentuknya mencerminkan 

konfigurasi sosial masyarakat Bugis-Makasar, dengan empat pilarnya, yakni to 

panrita (ulama), to sugi (pengusaha), to acca (cendekiawan), dan to warani (kaum 

bangsawan dan anak muda). Keempat pilar ini dihimpun dalam jajaran pengurus 

sesuai kekuataan massa yang dimilikinya, Partai NU, menjadi kunci kemenangan 

NU di Sulawesi Selatan pada saat Pemilu tahun 1955. Mereka memberi kontribusi 

sekitar 12 persen bagi keseluruhan suara NU di tingkat nasional. Puang Ramma 

dan KH. Muhammad Ramli, kemudian terpilih mewakili NU untuk menjadi 

dewan Konstituante (1956-1959) di Bandung.169 

Sepeninggal ulama-ulama NU itu, Puang Ramma tetap di dewan dan 

menjalankan tugas sampai akhir periode, selanjutnya Puang Ramma mewakili NU 

di DPRD Sulawesi Selatan dan sejak Muktamar NU ke-27 di Situbondo, yang 

memutuskan serta menetapkan bahwasanya NU kembali ke khittah 1926, Puang 

Ramma, tidak lagi menjadi anggota dewan, namun tetap ber-konsentrasi pada 

pengkhidmatan NU, sampai akhirnya Puang Ramma dipercaya menjadi Rais 

Syuriah NU tahun 1977-1982, selanjutnya menjabat mustasyar PWNU Sulawesi-

Selatan sampai akhir hayatnya.170  

                                                 
169Ahmad B dan Hanzah, NU Online www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah 

Berdirinya NU Kota Makassar, Makassar di kases pada tanggal 22 November  2016   
170Ahmad B dan Hanzah, NU Online www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah 

Berdirinya NU Kota Makassar, Makassar di kases pada tanggal 22 November  2016   

http://www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah
http://www.nu.or.id.rabiahul.ulam.makassar/Sejarah
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Kelahiran kaum NU Nahdliyin baru ditandai dengan munculnya sebagai 

generasi muda NU yang melakukan pembaharuan. Kelahirannya ini didahului 

dengan prakondisi dalam organisasi. Kembalinya NU ke khittah 1926 pada 1984 

maka NU kembali harus menjadi organisasi sosial keagamaan dan tidak lagi 

berhubungan dengan politik. Kondisi ini tidak lagi menjadikan generasi muda NU 

tidak lagi sibuk dengan kegiatan politik tetapi beralih kepada kajian-kajian ilmiah, 

penelitian, seminar dan aksi sosial. 

Selama sekitar dasawarsa terakhir muncul fenomena baru di kalangan 

Nahdliyin  satu hal yang tidak mungkin terjadi dalam sejarah NU sebuah gerakan 

pembaharuan yang dilakukan oleh anak mudah NU, yang kemudian disebut kaum 

Nahdliyin baru. Mereka melakukan pembaharuan wacana tentang berbagai isu 

keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan global. Pembaharuan 

yang dilakukan dengan merespon wacana lama yang tradisional, konservatif dan 

sangat tertutup yang sudah lama berkembang dikalangan umum Nahdliyin sejak 

kelahiran organisasi NU pada 1926. 

Kelahiran NU dapat pula dikatakan, merupakan upaya pengorganisasian 

kelompok Islam tradisonal bukan mengintroduksi ajaran baru. Sebab ajaran NU 

yang bercorak tradisional sudah lama hidup sejak Islam masuk ke Indonesia. 

Memang diantara sebab lahirnya NU adalah sebagai reaksi lahirnya organisasi 

Islam modern di indonesia. NU mengklaim dirinya sebagai pengawal tradisi Islam 

serta tradisi adat lokal yang tidak bertentangan sehingga kemudian disebut dengan 

organisasi Islam tradisional.  
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Pertumbuhan dan perkembangan intelektual NU, setelah kembali ke 

Khittah, NU bertekad meninggalkan kegiatan politik praktis. Sejak itu pula NU 

menegaskan bahwa organisasi ini ketika didirikan merupakan jam‟iyah diniyah 

(organisasi keagamaan), pada saat itu NU menjadi partai politik atau bergabung 

dengan salah satu partai politik, dimensi keagamaan masi tetap menyertainya. 

Karena NU dipimpin oleh para ulama maka semua bimbingan yang diberikan 

ulama dalam masalah-masalah keagamaan akan selalu diikuti mereka. Demikian 

juga masalah-masalah selain keagamaan dan global akan selalu didekati dengan 

perspektif agama Islam, kemudian dikembangkan hingga masalah penyikapan 

atau pelaksanaan. 

Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Jam‟iyah dilatar belakangi oleh 

dua faktor dominan. Pertama, munculnya kekhawatiran terhadap fenomena 

gerakan Islam modernis yang bertendensi mengikis identitas kultural dan paham 

keagamaan Islam Ahlussunnah wal-Jama’ah (Aswaja), yang telah hidup dan 

dipertahankan selama ratusan tahun. Kedua, sebagai respons terhadap pertarungan 

ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhalifahan Turki 

Utsmani, munculnya gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-

Afghani dan gerakan Wahabi di Hijaz.171 

Dalam pandangan penulis, NU didirikan tidak hanya dalam menjaga 

sebuah tradisi dakwah para pendahulunya Walisongo. Akan tetapi NU menjadi 

garda terdepan, untuk mencover sebuah idieologi Transnasional yang mempunyai 

arus besar yang ekstrim anti madzhab. Kekhawatiran itu muncul dengan berbagai 

                                                 
171Ahmad B dan Hanzah, NU Online www.nu.or.id.rabiahul.ulama.makassar/Sejarah 

Berdirinya NU Kota Makassar, Makassar di kases pada tanggal 22 November  2016   

http://www.nu.or.id.rabiahul.ulama.makassar/Sejarah
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peristiwa besar yang pernah terjadi di tanah Hijaz Mekah, di mana buah hasil NU 

berhasil memberikan masukan keseimbangan untuk mempertahankan pemahaman 

keagamaan dan selanjutnya melahirkan ulama-ulama pewaris keilmuan  Islam 

Ahlussunah Wal-jamaah di Indonesia, sekaligus menjadi bagian penting dakwah 

NU adalah menembus Islam Rahmatan Lil Alamin.172 

Fakta Sejarah NU mampu berdiri dengan kandungan nilai-nilai Ibadah 

dan Muamalah, NU menerjemahkan sikap moderat organisasi Jamiyah Diniyah 

Ijtima‟iyah. Pandangan dengan gerakan pembaharuan di Indonesia. NU terlahir 

setelah Organisasi Muhammadiyah, sebagai penyempurna antara hak-hak umat 

islam. NU menjelaskan kepada pembaharuan islam yang bisa mengancam islam 

itu sendiri. Dengan demikian NU tetap menjelaskan hak-hak umat Islam yang 

berkaitan Islam dan Rahmat dan bukan Islam dengan Kebatilan tapi Islam yang 

penuh kasih sayang itulah sejarah penting dan Putih Hijaunya lembaran Jamiiyah 

yang penuh rahmat Allah, Insya Allah NU secara spiritual terlahir dengan Izin 

Allah melalui maunah dan karomahnya para wali Allah dan para sholihin seperti 

izinnya Kyai Kholil Bangkalan kepada Hadratu-Syekh Hasyim Asy‟ari Untuk 

mendirikan NU.  

Seiring dengan adanya pergerakan Nasional, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, NU telah menjadi perumus konsep kenegaraan. Sehingga NKRI adalah 

bentuk dari final sebagai negara berdaulat. Putra KH. Hasyim Asy'ari yaitu Kyai 

wahid Hasyim temasuk perumus dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. 

Dengan semangat perjuangan dan fatwa resolusi jihad NU, akhirnya penjajah 

                                                 
172 Wikipedia, htps//Koran makassa news.com com. 31. Januari 1926 Organisasi islam 

NU Berdiri. Makasasr, diakses 27 November 2016 
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menyerah dan NKRI berdiri merdeka. Dengan doa dan perjuangan Kyai Hasyim 

NKRI menjadi Negara merdeka dan berdaulat, itu poin penting sejarah berdirinya 

NKRI bagi warga NU, penerimaan terhadap NKRI adalah Negara yang penuh 

dengan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Semangat cinta tanah air sebagai 

wujud dari nasionalisme warga NU, di dengungkan dengan fatwa resolusi jihad 

Hadratus syekh Kyai Hasyim Asy‟ari, hingga pertempuran 10 November di 

Surabaya. Inggris dan sekutunya menyerah. Pejuang-pejuang santri dan Ulama 

dalam Laskar Hizbullah ( Dokumen Sang Kyai ).173  

3. Unit Kegiatan Dalam NU 

a. Badan Otonom (Banom), suatu kegiatan dakwah yag bertugas mengurus 

kelompok tertentu dari kaum nahdliyyin, seperti: 

b. Muslimat NU, bertugas mengurus kelompok perempuan. 

c. Fatayat NU, bertugas mengurus kelompok perempuan remaja, 

d. IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama), bertugas mengurus 

kelompok pelajar putri, 

e. IPNU (Ikatan Putera Nahdlatul Ulama), bertugas mengurus kelompok 

pelajar putera, 

f. Gerakan Pemuda Ansor, bertugas mengurus kelompok pemuda, 

g. Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia), bertugas mengurus 

kelompok buruh.174 

Sebagaimana namanya, badan otonom adalah unit kegiatan di 

dalam lingkungan NU yang otonom (memiliki otonom hak mengatur 
                                                 

173 Khoirul., Potret Gerakan Dakwah NU (Jakarta : PPLDNU Publishing 2007)., h. 32 
174Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama RI kota Makassar, 16 November 2016 
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rumah tangga sendiri), punya anggota, punya pengurus, punya peraturan 

dasar dan lain sebagainya. Banom punya hirarki (jenjang vertikal) dari 

bawah ke atas, tanpa melalui nahdlatul Ulama. 

a. Lembaga, yaitu unit kegiatan yang bertugas mengurus sebagian program 

NU dan merupakan ujung tombak bagi NU di tingkatnya masing-masing. 

Hubungannya dengan lembaga di tingkat atasnya (atau bawahnya) hanya 

bersifat teknis, tidak hirearkis. Lembaga NU antara lain meliputi: 

1. Lembaga Da'wah, 

2. Lembaga Perekonomian, 

3. Lembaga Pengembangan Pertanian, 

4. Rabithah Maahid Islamiyah (Asosiasi Pesantren), 

5. Lembaga Ma'arif.175 

Lembaga tidak punya anggota, hanya punya pengurus yang diangkat oleh 

pengurus NU di tingkatnya masing-masing. Lembaga bertanggungjawab kepada 

NU di tingkatnya masing-masing. Pada dasarnya lembaga di bentuk di setiap 

tingkat kepengurusan NU (ranting, MWC, Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar). 

b. Lajnah, yaitu unit kegiatan yang bertugas mengurus program NU. Lembaga 

pada dasarnya ada di setiap tingkat kepengurusan NU, tetapi lajnah hanya 

dibentuk menurut keperluan, seperti Lajnah Falaqiyah dan Lajnah Ta'lif wa 

Nasyr, 

Lajnah tidak punya keanggotaan, hanya pengurus yang diangkat oleh 

pengurus NU di tingkat yang perlu membentuknya. Lajnah bertanggung jawab 

                                                 
175Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama RI kota Makassar, 16 November 2016 



202 
 

kepada pengurus NU yang membentuknya. Memang ada perbedaan fungsi dan 

porsi antara Banom, Lembaga dan Lajnah di dalam NU, namun semua harus 

menempatkan diri di bawah kendali pimpinan Nahdlatul Ulama, ikhlas menerima 

pengarahan dan pengawasan Nahdlatul Ulama, menyadari bahwa NU-lah yang 

melahirkan Banom, Lembaga dan Lajnah, NU bukan merupakan gabungan dari 

Banom, Lembaga dan Lajnah. 

Secara Vertikal, NU di pusat disebut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU), di wilayah (Propinsi) disebut pengurus Wilayah (PWNU), di Cabang 

(Kabupaten atau kota) disebut Pengurus Cabang NU (PCNU), dikecamatan 

disebut Majelis Wakil Cabang (MWC) NU dan di desa atau kelurahan disebut 

Ranting NU.  

4. Visi Misi NU dan Tujuan Dakwah NU  

Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki beberapa basis massa yang 

besar,  Nahdlatul Ulama (NU) telah memberikan beberapa sumbangsi besar dan 

dari berbagai perkembangan kekuatan Islam, pergerakan kemerdekaan, seiring 

perkembangan kehidupan bangsa dalam segi keimanan. Secara historis, NU telah 

menunjukkan kesetiaannya terhadap bangsa dan Negara. Bahkan dalam banyak 

hal, NU dapat diandalkan atas tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Kalau dirunut sedikit keberadaan NU sebagai organisasi massa Islam 

telah memberikan sumbangsi kon tribusi yang cukup meyakinkan dalam periode 

sejak berdirinya NKRI. Kini, Jam'iyyah Diniyyah ini kembali menunjukkan peran 

dan kontribusinya di bangsa ini yang sedang didera berbagai cobaan, mulai masalah 

ekonomi, politik, sosial-budaya, hingga bencana yang datang bertubi-tubi. 
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a. Misi Nahdlatul Ulama  

mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah; mewujudkan 

masyarakat yang berkeadilan dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan 

berakhlaqul karimah.  

b. Visi NU 

1. Sebagai tempat program tatanan masyarakat yang sejahtera, keadilan 

dan Demokratis Atas Dasar Agama Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah.  

2. Mewujudkan masyarakat islam yang secara lahiriyah maupun batiniah, 

dengan mengupayakan sistem undang-undangan dan mempengaruhi 

kebijakan yang terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.  

3. Wujudkan masyarakat madani serta berkeadilan dengan melakukan 

pemberdayaan dan advokasi masyarakat.  

4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul karimah.  

c. Tujuan NU  

1. Terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat. 

2.  Terwujudnya penegakan keadilan. 

3.  Terwujudnya sistem demokrasi yang berakhlaqul karimah.176  

Berkaitan dengan adanya visi dan misi Nahdhatul Ulama (NU), sebagai 

jam’iyyah diniyah dikutip dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) sebagai berikut : Bab II : Aqidah Pasal 3 : Nahdlatul Ulama sebagai 

jam’iyyah diniyyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal 

jama’ah yang menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan 

                                                 
176Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama RI kota Makassar, 16 November 2016 
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Hambali. Tujuan dan Usaha Pasal 6 : Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya 

ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal-jama’ah didalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Pasal 7: Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Nahdlatul Ulama 

melakukan usaha-usaha sebagai berikut:  

Di bidang agama mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut 

faham Ahlussunnah wal jama’ah, dalam masyarakat dengan melaksanakan 

dakwah islamiyah serta mengamalkan amar ma‟ruf nahi munkar dan peningkatan 

ukhuwah Islamiyah.  

Di bidang pendidikan dengan pengajaran dan kebudayaan mengusahakan 

terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan 

kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim 

yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna 

bagi agama masyarakat bangsa dan negara.  

Di bidang sosial, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi 

dengan  mengupayakan keadilan sosial dan keadilan, hukum di segala bidang bagi 

seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan dan keselamatan ummat di dunia dan 

akhirat.  

Di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi 

dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati 

hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya 

koperasi. Mengusahakan usaha dibidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat 

banyak (maslahat al-„ammah) guna terwujudnya khairu ummah. 
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NU dalam dakwah Secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar) kata 

da'a-yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah berarti kegiatan yang 

bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah swt, sesuai 

dengan ibadah, syariah dan akhlak Islamiyah. Dakwah sering dirangkaikan dengan 

kata "ilmu" dan lslam", sehingga menjadi "ilmu dakwah" dan "dakwah. Ilmu 

dakwah didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berisi tuntunan-tuntunan tentang 

bagaiamana seharusnya menarik perhatian orang lain untuk menganut, menyetujui 

melaksanakan suatu ideology atau agama dan pendapat-pendapat. orang yang 

menyampaikan dakwah disebut "dai", sedangkan orang yang menjadi obyek 

dakwah atau sasaran sebagai mad'u. Para ulama berlainan pendapat dalam 

menentukan menyampaikan dakwah Islam.  

Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan 

hidup di dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah swt. Dengan menyampaikan 

nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai 

Allah swt, sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Sebagaimana kita 

ketahui bersama, hasil Mukernas Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 

menjelaskan bahwasanya  Dakwah NU adalah merupakan terwujudnya dakwah 

Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah yang kontekstual, profesional, konseptual, 

ramah, amanah dan terbuka, dengan berpegang pada prinsip tawasuth (moderat), 

tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (adil) demi terwujudnya umat 
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yang saleh secara individu maupun sosial dan unggul fungsi dakwah NU sebagai 

berikut:177  

a. Menumbuh kembangkan dakwah islamiyah yang rahmatan lil 'alamin. 

b. Mentransformasikan nilai- nilai dakwah Islam pada kehidupan umat manusia. 

c. Menata kerangka dakwah Islam secara sistematis, kuat dan professional. 

d.  Mengajak umat untuk memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama 

Islam yang  disebut Ahlussunnah Wal-Jama'ah. 

e. Menyeru kepada umat agar berbuat kebaikan serta senantiasa menganjurkan 

melakukan amar makruf dan nahi munkar.  

f. Membimbing ummat agar sadar sebagai warga Negara Republik Indonesia 

yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

berdasarkan Pancasila.  

Dakwah NU adalah merupakan pewujudkan tata kehidupan yang mampu 

membumikan nilai-nilai Islam yang 'alamin dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Ajaran ahlussunnah wal-jama'ah, tradisi dan sebagaimana yang 

diwariskan para ulama salaf as-shaleh terwujudnya kesejahteraan ummat dan ridha 

Allah.  

Lambang NU secara eksplisit menggambarkan karakter tradisionalnya. 

Sebuah bintang besar di atas bumi menyimbolkan Nabi Muhammad saw, empat 

bintang kecil, dua di sebelah kanan dan kiri bintang besar, melambangkan empat 

Khulafa al-Rasyidin; dan empat bintang kecil di bawahnya melambangkan empat 

mazhab Islam Sunni. Kesembilan bintang itu secara bersama-sama juga bermakna 
                                                 

177 Esposito. Disarikan dari Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern terbitan Mizan, 
Bandung). Sumber : Dialog Jumat , Republika , Jumat, 26 Maret 2010 
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wali songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Sedangkan, bola dunia berwarna 

hijau melambangkan asal-usul kemanusiaan, yakni bumi, kepadanya manusia 

akan kembali dan darinya manusia akan dibangkitkan pada hari Pembalasan. Tali 

keemasan yang melingkari bumi dengan 99 ikatan melambangkan Asmaul Husna, 

nama-nama indah Allah swt, yang dengannya seluruh Muslim di dunia disatukan. 

”Jadi simbol tersebut mencakup tradisionalisme Sunni, sufisme dan khususnya, 

unsur-unsur Muslim dari NU.178 

Dari penjelasan di atas yang dapat disimpulkan bahwa perkumpulan NU 

adalah untuk memegang teguh salah satu mazhab dari mazhab yang empat dan 

mengerjakan apa yang menjadi kemaslahatan untuk agama Islam. Untuk mencapai 

maksud tersebut, maka diadakan ikhtiar:179 

1. Mengadakan hubungan dengan ulama-ulama yang bermazhab empat. 

2. Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, agar diketahui 

apakah kitab tersebut termasuk kitab Ahli Sunnah wal Jama’ah atau Al-

Bid’ah. 

3. Menyiarkan agama Islam berdasarkan pada mazhab yang empat dengan 

cara yang baik. 

4. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama 

Islam. 

5. Memperlihatkan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, surau dan 

pondok, begitu juga hal-ikhwalnya dengan anak yaim dan fakir miskin. 

                                                 
178 Disarikan dari Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern terbitan Mizan, Bandung). 

Sumber : Dialog Jumat , Republika , Jumat, 26 Maret 2010 
179 Disarikan dari Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern terbitan Mizan, Op.Cit 

Jumat, 26 Maret 2010 
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6. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, 

perusahaan yang tiada dilarang oleh Syara‟. 

B. AktivitasDakwah Nahdlatul Ulama Dalam Peningkatan Pembangunan 

Umat Di Kota Makassar  

Islam adalah agama yang mengemban ajaran-ajaran kerisalahan yang 

diwahyukan Allah swt, kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada 

umatnya. Usaha Rasulullah saw menjadikan Islam agama yang rahmatan lil 

alamin, adalah dengan kegiatan dakwah. Tugas dakwah Nabi Muhammad saw, 

merupakan tugas mulia dalam rangka menjadikan Islam sebagai  rahmat bagi 

semesta alam. 

Namun sayangnya, dibalik ghirah berdakwah itu terdapat beberapa juru 

dakwah yang kurang memperhatikan etika sikap berdakwah. Misalnya berdakwah 

dengan gaya pidato yang provokatif dan bermuatan hasutan atau menjelek-jelekan 

pihak lain. Dakwah seperti ini justru kontra produktif dan dapat menimbulkan 

perpecahan atau firqah di masyarakat.  

Allah swt berfirman QS Al-Nahl /16 : 125  

                               

                      

Terjemahnya : 
serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 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.180.  

                                                 
180 Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 1998) 
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Menurut keterangan ayat di atas, dari segi metodologis,  bahwa dakwah 

Islam dapat dilaksanakan dengan cara: Pertama, bi al-lisan, yaitu cara dakwah 

dengan menyampaikan nasehat atau memberikan penjelasan keagamaan secara 

lisan.181 Pengajian-pengajian umum atau ceramah-ceramah keagamaan. Sikap dan 

perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan etika agama, dijelaskan 

serta diperingatkan sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Cara seperti ini 

kerap mendapatkan tantangan, terutama ketika mencegah kemungkaran dan 

kemaksiatan. Menasehati orang agar meninggalkan kemaksiatan jauh lebih berat 

daripada mengajak kepada kebaikan. 

Dalam dakwah bi al-Lisan Rais Syuriyah NU Sulawesi Selatan Anregurutta KH 

M Sanusi Baco menjelaskan dakwah wasathiyah, artinya moderat. Secara bahasa 

berada pada dua sisi, tidak berlebih-lebihan. “Al-wasathiyah bisa dipahami 

sebagai umat wasathiyah yang berarti umat Islam,” katanya pada Halaqah Dakwah 

Wasathiyah An Nahdliyah. Menurut AGH Sanusi, wasathiyah ditandai dengan 3 

sifat yakni, umat yang adil, umat yang selalu menegakkan kebenaran, dan umat 

yang selalu menjaga keseimbangan dalam segala hal. “Salah satu definisi keadilan 

adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kalau keduanya seimbang, maka 

itulah umat wasathiyah. Orang yang memiliki sifat wasathiyah biasanya adalah 

orang pemurah. Jadi orang-orang NU itu semuanya pemurah,” ungkapnya dalam 

berdakwah pun, NU senantiasa dengan pendekatan wasathiya, menjaga 

keseimbangan, menyebarkan nilai-nilai toleransi, serta selalu menganjurkan untuk 

                                                 
181 Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal-Jama’ah Dalam Presepsi dan Tradisi 

h.95  



210 
 

menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.182 Aktivitas dakwah dalam 

membangun umat bidang dakwah dilakukan secara integral dimana pembangunan 

haruslah memajukan kebaikan setiap pribadi manusia dan manusia secara 

keseluruhan yakni menjadi penggerak segala aspek kehidupan menuju kehidupan 

yang idaman. Dalam dakwah berupaya menginternailsasi, transmisi, difusi dan 

pengamalannilai-nilai normatif Islam yang pada akhirnya mampu mencetak insan 

yang baik dan menebar kebaikan   

 Kedua  dakwah bi al-Qalam di era qlobalisasi ini Para Kyai dan Santri 

pondok pesantren diharapkan merambah semua lini kehidupan, termasuk dunia 

jurnalistik dan media massa. Jurnalistik menjadi salah satu sarana dalam 

melakukan dakwah, yakni dakwah `bi al-Qalam` atau berdakwah melalui pena. 

 Selain aktif menerbitkan buletin, dalam beberapa tahun terakhir telah 

meluncurkan Buku-buku terbitan baru seperti AGH Sanusi Baco , LC  baru saja 

loncing terbitan bukunya dengan judul Demokrasi di MAsjid. Sebagai teladan 

dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bermasyarakat, begitu juga para 

ustadz yang lainnya juga tak kalah untuk menciptakan buku-buku baru sebagai 

penunjang kontrubusi umat didalam Kota Makassar. 

Ketiga dakwah bi al-Hal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan 

nyata. Hal ini dimaksudkan agar penerima dakwah (al-Mitra dakwah) mengikuti 

jejak dan hal ikhwal dai (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh 

yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama kali Rasulullah saw 

,tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan Dakwah bi al-Hal ini dengan 

                                                 
182 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel,disanpaikan 

dalam dakwah di Masjid Nurul Iman Totaka, Kamis 9/2/2017. 
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mendirikan Masjid Quba dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin 

dalam ikatan ukhuwah Islamiyah.183 Oleh karena itu H. Hasan Basri mengajak 

seluruh jajaran pengurus NU di Kota Makassar untuk bersama-sama 

meningkatkan dakwah bi al-Hal dengan upaya untuk membangun, dengan cara 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses 

kemandirian terhadap kebutuhan penerima dakwah. Hal ini penting agar supaya 

umat muslim tersentuh hatinya dan berubah menjadi yang lebih baik dari 

sebelumnya.184 dalam kegiatan silaturahim dengan pengurus PCNU Kota 

Makassar. Dikutip dari media massa wakil wali kota Makassar Syamsu Rizal 

menyatakan, peran dan kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) dalam keamanan dan 

kenyamanan warga untuk beraktivitas tanpa terganggu dengan problematika 

keumatan. Ia menyebutkan, meskipun mayoritas, warga Nahdliyin mengajarkan 

banyak arti tentang keberagaman, toleransi, mengayomi dan menyebarkan pesan 

damai Islam. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota 

Makassar bisa bekerja dengan optimal, hal itu berkat dukungan dan partisipasi 

organisasi Nahdlatul Ulama sehingga menjadikan Makassar bisa kuat.185 

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor PCNU Kota Makassar ini diikuti 

oleh seluruh jajaran pengurus NU mulai tingkat cabang hingga ranting baik 

                                                 
183

Altajdidstain, Metode Dakwah Bi al-Hal (diakses pada 1 Nopember 2018. 
http://altajdidstain.blogspot.com/2011/02/metode-dakwah-bil-h._09.html 

184 H Hasan Basri (65 Th) Imam masjid  Al-Markas wawancara di Makassar 22 Juli 
2018 

185 Daniel media Massa copyright © antara 2017 diakses pada tanggal 23 November 
2016 
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lembaga maupun badan otonom (banom). “Dakwah bi al-Hal ini penting dengan 

harapan untuk memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada sesama. 

Menurut Hasan Basri, selama ini jajaran pengurus NU masih belum 

sepenuhnya bisa melakukan dakwah bi al-Hal,.186  

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Dr. Muhammad 

Arfah Shiddiq MA menguraikan, agama Islam tidak akan mungkin bisa 

berkembang dengan baik jika umat meninggalkan kegiatan dakwah. Jadi dakwah 

itu adalah rohnya Islam atau spirit of islam kegiatan dakwah yang dilakukan ini 

sebuah kegiatan yang membantu pengembangan Islam kedepan. ujarnya.187 

Muh. Arfah Shiddiq menambahkan, dakwah tidak halnya dilakukan 

melalui lisan atau dakwah bi al-lisan. Dakwah juga dilakukan melalui perbuatan 

atau dakwah bi al-hal. Adapun dakwah bi al-hal dilakukan dengan mendirikan 

pesantren atau menggelar pengajian di masjid. Sebelum pesantren didirikan boleh 

jadi banyak orang yang lalai dari ajaran agamanya. Pembinaan umat dilakukan 

melalui masjid. Pengajian ini adalah bentuk pengkaderan umat. Siapa yang akan 

meneruskan Islam ke depan kalau kita tidak aktif.188 

Salah satu pondok pesantren binaan NU yaitu Pondok Pesantren An 

Nahdlah berlokasi di Jl. Tinumbu Dalam Lr.4 No.9 Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Bagian Utara kota Makassar, Pondok Pesantren ini 

diproyeksikan sebagai pusat transformasi budaya lokal sekaligus benteng terakhir 

                                                 
186 Hasan Basri  (45 Th) pegawai negerisipil kementerian Agama Kota makassar, 

wawancara di Makassar 22 Juli 2018    
187 Muh. Arfah Shiddiq (69 Th) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan 

wawancara di Makassar 22 Juli 2018 
188 M Arfah Shiddiq (69 Th) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan 

wawancara di Makassar 22 Juli 2018 
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tradisi. Peran ini dipilih setelah mengkaji betapa pentingnya pesantren di Kota 

Makassar. Maka di Pondok Pesantren AnNahdlah ini di samping berlangsung 

proses penguatan keimanan dan ketakwaan secara sistematis dan kontinyu juga 

terjadi proses pelestarian budaya dan tradisi. NU di Pondok Pesantren AnNahdlah 

yang terletak di Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar  Sulawesi 

Selatan, awal mulanya adalah pengajian sekelompok 7 orang, yang dibina oleh 

Drs. KH. Muh. Harisah AS dalam bentuk  pengajian di rumah  kediaman beliau 

menggunakan kitab kuning dengan sistem Halaqah, yakni santri memegang kitab 

dan  duduk bersilah, melingkar mengelilingi Kyai.  Atas inisiatif beliau, pengajian 

ini dinamai “Ashabul Kahfi” yang dinisbahkan kepada 7 orang pemuda yang 

diceritakan dalam Surah Al-Kahfi. Pengajian ini terus berkembang dengan 

pesatnya sehingga dibentuklah menjadi Majelis Ta‟lim As Syafi‟iyah dan diubah 

namanya menjadi “ Majelis Ta‟lim An Nahdlah “ yang artinya “Kebangkitan” 

Setahun kemudian, majelis Ta‟lim An Nahdlah ditingkatkan menjadi lembaga 

pendidikan Pondok Pesantren.189 

Secara lebih spesifik, Pondok Pesantren AnNahdlah mengembangkan 

generasi tafaqquh fi al-din. Pola pendekatan fiqh oriented yang kontekstual dan 

sosiologis secara tidak langsung telah menjadikan pesantren sekaligus sebagai 

pusat pembentukan dan penguatan karakter masyarakat muslim yang lokalistik. 

Dengan demikian santri AnNahdlah menjadi salah satu unsur yang dapat 

memperkuat corak muslim yang berkarakter Indonesia. Banyak sekali tradisi 

muslim lokal yang tidak ditemui di belahan dunia lain, seperti tahlil, selapanan, 

                                                 
189 H. Muh.Afifuddin Harisah (45 Th) Pembina Pondok Pesantren An-Nahdlah , 

wawancara di Makassar 22 Juli 2018.   
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tingkepan, khaul, halal bi halal, dan sebagainya.190 Jika memperhatikan hal ini 

maka dapat dipahami bahwa keberadaan NU dalam Pondok Pesantren AnNahdlah 

akan memberikan kontribusi besar bagi proses transformasi ilmu pengetahuan 

sekaligus pelestarian tradisi di tengah masyarakat Indonesia sesuai dengan Visi 

Pesantren An Nahdlah adalah Terbinanya Kader Ulama dan Calon Pemimpin 

Yang Memiliki Hidup Mandiri, Berakhlak Mulia, Menjadi Teladan Serta 

Mengabdi Kepada Allah swt, kemudian diapikasi dalam Misi Pesantren An 

Nahdlah: 

1. Menyelenggarakan Proses Pendidikan Islam Yang Berorientasi Pada Mutu 

Tinggi dan Berbasis Pada Sikap Spritual, Intelektual dan Moral Guna 

Mewujudkan Kader Ulama/Pemimpin Yang Menjadi Rahmatan Lil 

Alamin. 

2. Mengembangkan Pola Kerja Pondok Pesantren Dengan Berbasis Pada 

Manajemen Profesional yang Islami agar Guna Menciptakan Suasana 

Kehidupan Di Lingkungan Pondok Pesantren Yang Tertib, Aman dan 

Damai. 

3. Meningkatkan Citra Positif Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Yang 

Berwawasan Sains dan Teknologi Informasi Serta Tetap Melestarikan 

Budaya Tradisional Yang Islami. 

                                                 
190 KH. Muh.Afifuddin Harisah (45 Th) Pimbina Pondok Pesantren AnNahdlah , 

wawancara di Makassar 22 Juli 2018.  
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NU memilki Fokus Pengembangan Pondok Pesantren AnNahdlah. 

Pondok Pesantren AnNahdlah mengembangkan: 

1. Mengembangkan dan membiasakan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

menyiapkan para generasi muda muslim yang dapat bersosialisasi dan 

berkompetisi di tingkat global. Maka AnNahdlah mengembangkan 

kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang harus diikuti oleh semua 

santri. 

2. Mengembangkan tradisi kajian kitab kuning sebagai sumber otentik 

doktrin-doktrin tentang keislaman agar santri terbiasa hidup dengan 

berlandaskan pada otentisitas referensi. 

3. Mengembangkan teknologi informasi sehingga santri mempunyai 

wawasan kehidupan yang luas. 

Mengembangkan pola perilaku khas pesantren yang menjunjung tinggi 

etika, sopan santun dengan menempatkan Kyai (dan bentuk-bentuk institusi 

terhormat lainnya) sebagai figur sentral keteladanan dari segi pendidikan informan 

diantaranya adalah  kepesantrenan, Madrasah Diniyah, TKQ/TPQ. Pendidikan 

Ekstrakurikuler dianttaranya adalah. Kajian kitab-kitab kuning kitab salaf, 

Pembinaan Tahfidz dan Tilawatil Al-Qur‟an. Latihan berpidato dalam tiga bahasa 

(Indonesia, Inggris dan Arab), berbahasa Arab dan Inggris sehari-hari, Diskusi dan 

Penelitian Ilmiah dan Tahfidhul Qur‟an serta pengembangan exacta (Lab Skill), 

Ketrampilan, Wirausaha. Perkembangan dakwah NU yang dimotori oleh para 

Kyai dan wadahnya melalui pesantren, Begitu juga di bagian Kota tengah Kota 

makasar berdiri pondok pesantren Ma,arif di jalan Ma,arif kecamatan Tallo yang 

http://nahdlatululama.id/blog/2017/09/18/kitab-salaf/
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dipimpin oleh H. Muammar bakri, dibagian Barat kota Makassar  masjid jamik 

mariso dan berbasis Masjid-masjid, dibagian Selatan Kota Makassar berdiri 

pondok Tafiz Al-Quran  Zam-Zam yang selaku Pembina Aslan Bagian Timur 

Berdiri pondok Ulul Albap Pembinanya Ambo Upe, juga terus berkembang dan 

menyebar keseluruh daerah-daerah di kota Makassar.191 

Kempat, dengan cara dialog dengan beradu argumentasi atau mujadalah. 

Dakwah model ini lebih banyak dilakukan oleh para intelektual atau ahli agama 

untuk masalah-masalah berat yang memerlukan kajian ilmiah. Baik di bidang 

aqidah, ibadah maupun mu'amalah, terdapat hal-hal yang perlu menggunakan 

argumentasi rasional. Tidak sedikit masalah-masalah kontemporer yang tidak ada 

pijakan normatifnya, namun harus ditinjau dari sudut pandang Islam, mengundang 

perdebatan di kalangan ulama. Siapa yang argumentasinya lebih kuat, maka itulah 

pendapat yang dipandang paling mendekati kebenaran. 

Selain menyangkut isi pesan dan metode atau cara menyampaikan pesan 

dakwah ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh juru dakwah, yaitu kalangan 

audien atau sasaran dakwah. Seorang dai yang profesional tidak boleh melakukan 

generalisasi atau bersikap gebyab-ujab ( hantam kromo) kepada masyarakat yang 

hendak didakwahi. Mereka harus selalu memilah-milah dan diklasifikasikan 

terlebih dahulu sesuai latar belakang masing-masing, karena hal ini menyangkut 

ketepatan dalam berdakwah. Kalau sejak awal tidak cermat memetakan kelompok 

audien maka dakwah bisa gagal total. Hanya buang-buang waktu dan tenaga, bisa 

jadi hanya berhasil membuat umat tambah resah akibat dakwah yang diberikan. 

                                                 
 191 H. Syaifullah Rusmin (45) Ketua Katib NU Kota makasaar,  wawancara di Makassar 
26 September 2018 
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Dalam konteks di atas peneliti memahami bahwa sasaran atau objek 

dakwah dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok; Pertama, adalah golongan 

objek yang disebut umat ijabah; yaitu kategori umat (audien) yang sudah siap 

melakukan ajaran syariat (hukum positif) Islam. Untuk mempermudah golongan 

objek dakwah ini tentu pendekatan yang digunakan adalah fiqhul ahkam. Kedua, 

ialah golongan objek yang disebut umat dakwah; yaitu kategori umat yang masih 

dalam kondisi pembinaan atau membutuhkan bimbingan secara intensif, di mana 

pesan dakwah yang diberikan bertujuan dalam rangka pengembangan agama 

Islam di tengah-tengah masyarakat luas yang beraneka ragam (plural). Maka 

pendekatan yang cocok untuk kondisi demikian adalah tidak melalui pendekatan 

fiqh yang legal formal, namun melalui guidance and counseling atau fiqhul dakwah. 

ketiga, yaitu dakwah pada golongan orang yang tersebut di luar kedua kategori di 

atas yaitu dakwah dengan melalui pendekatan fiqhus siyasah, karena pada posisi ini 

seorang dai di lingkungan.192 Nahdlatul Ulama' di tuntut lebih profesional dalam 

hal memberikan penjelasan mengenai hubungan agama dengan politik dan 

kekuasaan negara secara logis dan proporsional. Dengan demikian kelompok umat 

di luar Islam dapat menerima seruan agama rahmatan lil'alamin ini, dalam nuansa 

keramahan serta kesejukan sehingga tidak terkesan ancaman ataupun keterpaksaan 

menerimanya. Untuk menjadikan Islam rahmatan lil’alamin, sebagai seorang dai 

berusaha mengajak umat manusia memeluk dan mengamalkan agama Islam. 

 Menurul H. Muammar Bakri,NU di Makassar terus mengembangkan 

model dakwahnya sesuai dengan berkembangnya masyarakat Makassar yang 

                                                 
192 Muhammad Tholhah Hasan, Ahlussunnah Wal-Jama’ah Dalam Presepsi dan Tradisi 

NU, h. 96 
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majemuk. Kegiatan dakwah NU di tengah masyarakat pedesaan dan perkotaan 

secara multikultural, yang menurut para dai dari kalangan ulama (kyai) untuk 

membangun dan mengembangkan pola dan model dengan cara berdakwah guna 

menyampaikan pesan dakwah yang mengena sasaran, yaitu masyarakat Islam 

yang bersifat majemuk dari sisi kultur-budaya, etnis, bahasa dan agama. Oleh 

karena itu, bagaimana upaya daI dari PCNU Kota Makassar dalam melaksanakan 

dakwah multikultural berbasis kecerdasan dan kearifan local, di tengah-tengah 

masyarakat pluralis?. Pertanyaan ini muncul karna adanya kesenjangan di tengah 

masyarakat Islam dalam mengimplementasikan ajaran Islam dengan nilai budaya 

setempat. Seperti ungkapan bid,ah, kurafat dan takhayul ketika masyarakat Islam 

Makssar merayakan peringatan hari besar Islam. Seperti Maulid Nabi Muhammad 

saw, Isra` Mi`raj dan sebagainya.193 

Peneliti pernah melakukan observasi di dua kecamatan pada 8 dan 13 

Februari 2015 di Kelurahan, Antang. Diketahui tokoh NU bersama dengan warga 

merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Selain mengisinya dengan 

ceramah agama Islam, mereka membuat makanan di tengah masyarakat sebagai 

ungkapan kecintaan mereka terhadap Rasululullah saw. Kecintaan kepada Nabi 

Muhammad saw, diungkap dengan bacaan Kitab Al Barzanji yang dibacakan 

lantunan syairnya, tetapi itu dituduh bid’ah oleh kelompok lain. Masing-masing 

asal etnis dan budaya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam dan mereka 

selalu memperingati maulid Nabi Muhammad saw, mengekspresikan secara 

berbeda-berbeda. Ada yang mengekspresikannya dengan membuat kue untuk 

                                                 
193 H. Muammar Bakri (46. Th) Pimpinan Pondok Ma,arif, wawancara di Makassar 22 

November  2016.  
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dimakan bersama setelah membaca Al Barzanji, ada yang membuat tumpengan 

dan ada juga dengan rebana menyambut kecintaan dengan Nabi Muhammad saw. 

Berbagai macam-macam ekspresi kecintaaan kepada Nabi Muhammad 

saw, itu memperlihatkan multikultural bagi masyarakat Islam yang majemuk di 

Makassar, dimana kondisi tersebut merupakan suatu cara bagian dari sasaran 

dakwah, termasuk dakwah kaum NU di Makassar sejak masuknya NU sampai 

sekarang. Uraian diatas menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara subsistem 

agama dan subsistem budaya dalam proses dakwah, dimana sasaran dakwah 

adalah masyarakat yang memiliki keyakinan agama dan nilai budayanya masing-

masing mereka adalah penganut agama Islam. Perbedaan tersebut disebabkan 

perbedaan memahami agama dengan nilai budaya yang dipedomani. Hal demikian 

diungkap oleh para pakar. 

Dakwah multikultural yang terjadi di tengah kemajemukan masyarakat, 

yaitu kemajemukan dapat melahirkan integrasi (harmoni kehidupan beragama), 

sebagaimana juga dapat melahirkan suatu konflik. Proses dakwah adalah proses 

interaksi sosial guna mewujudkan menyebarkan Islam untuk diimplementasikan 

dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh NU.194  

 Menurut Abd Wahid Thahir sebagai ketua Tanfiziyah, telah menjelaskan 

bahwa optimis dakwah NU di kota Makassar, sebagai organisasi besar selama ini 

memberikan gambaran kerukunan pemeluk agama yang terbebas dari konflik. 

                                                 
194 H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, wawancara 

di Makassar 19 September 2016. 
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Pada umumnya, berbagai hubungan sosial tampak kuat dan stabil ditingkat lokal 

antara lain sub sistem pendidikan, ekonomi dan sosial.195 

Pendapat Abdul wahid Thahir menunjukkan, bahwa kegiatan dakwah 

dipahami sebagai proses interaksi sosial di tengah masyarakat (sasaran dakwah) 

dimana dalam penyebaran atau pengimplementasian pesan dakwah tidak dapat 

terlepaskan dari sub-sub sistem lainnya seperti budaya, ekonomi, pendidikan, 

sosial dan sebagainya. Ini semuanya memperkuat gambaran dakwah kultural di 

tengah masyarakat Islam yang mejemuk di Kota Makassar, perlu dipertahankan 

seperti kegiatan  tahlil, diba‟i,  shalawat, khatmul quran, pujian menjelang shalat,  

riyadhoh,  istighotsah, semua itu adalah bentuk dakwah yang luar biasa. Meskipun 

begitu, NU harus menjamah wilayah dakwah yang luas dan beranekaragam suku 

adat dan ras. Inilah tantangan ke depan bagi NU yang harus diseleseikan, selain itu  

NU dalam melaksanakan dakwah di Kota Makassar juga mengedepankan pola-

pola dakwah multikultural untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan oleh 

masyarakat Islam di Kota Makassar.  

Hal yang sama telah dijelaskan oleh H. Nurhalid wakil ketua Tanfiziyah 

NU, bahwa dakwah dalam konteks multikultural adalah, dapat diartikan sebagai 

awal proses pengimplementasian pesan Islam dalam kehidupan nyata bagi 

masyarakat Islam, yang mewujudkan nilai ajaran Islam berinteraksi dengan nilai 

kultur-budaya yang mereka pedomani dalam segala aspek kehidupan, guna 

mewujudkan ajaran agama Islam sebagai rahmat bagi semesta alam yang 

membawa kemaslahatan bagi seluruh umat yaitu Khoiru-Ummah untuk meraih 

                                                 
195Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama RI kota Makassar, 16 November 2016  
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kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah demikian sejalan dengan 

pengertian dakwah yang dikemukakan oleh Syekh Ali Mahfudz dan Al-Bayanuni. 

Ali Mahfudz mendefinisikan dakwah ialah dorongan manusia kedalam kebaikan 

dan petunjuk, menyuruh yang baik dan mencegah dari yang jahat agar mereka 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, dakwah 

merupakan motivasi atau inspirasi bagi umat untuk mewujudkan Islam menjadi 

rahmat, ajaran Islam membawa kebahagiaan hidup bagi pemeluknya di dunia 

sampai di akhirat. Al-Bayanuni mengartikan dakwah sebagi proses penyesuaian 

ajaran Islam dalam realita kehidupan.196 

Penjelasan di atas peneliti memahami bahwa dalam perspektif dakwah 

multikultural sangat memberikan pemahaman, bahwa dakwah berhubugan dengan 

masyarakat yang memiliki keragaman budaya, dapat berhimpun dalam nilai Islam 

(pesan dakwah) yang dilandasi akidah Islam, ibadah dan muamalah membawa 

kebahagiaan mereka di dunia dan diakhirat.  Jadi pengertian dakwah multikultural 

itu adalah proses pengimplementasian berbagai nilai kultur budaya masyarakat 

Islam bersumber dari nilai Islam dalam realitas kehidupan sosial. 

 Model dakwah dipahami sebagai rancangan bangunan dan struktur yang 

menggambarkan alternatif metode dakwah mewakili realitas sesungguhnya dalam 

kehidupan sosial keagamaan (dakwah). Sebab, dakwah juga dapat diartikan proses 

pengimplementasian nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadist, 

serta hasil ijtihad ulama dakwah (dai) yang bersinergi dengan nilai-nilai kultur-

budaya masyarakat Islam setempat. Dakwah demikian memperlihatkan proses 

                                                 
 196 H. Nurhalid ( 55 th ) Wakil Ketua Tanfiziyah NU. wawancara di Makassar, 12 
Novemvember 2018. 
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perubahan masyarakat Islam dalam mewujudkan nilai Islam dan nilai kearifan 

lokal serta menjadikan rahmatan bagi semesta alam yang membawa mereka pada 

kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.  

Menurut Sahawi Muhammad selaku wakil ketua Tanfiziyah NU Kota 

Makassar, menjelaskan bahwa dakwah ditujukkan kepada sasaran dakwah, yaitu 

masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis, masyarakat selalu melakukan interaksi 

sosial untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianutnya, 

sesuai dengan asal usul etnis masyarakat yang mempengaruhi budayanya. Di 

Makassar terdapat berbagai etnis dan budaya yang dianut oleh masyarakat, maka 

dakwahpun menurut dai harus memilih-milih alternatif metode dakwah dalam 

menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat yang multikultural. Berarti, 

model dakwah multikultural diperlukan bagi dai dalam mencapai tujuan dakwah 

kepada sasarannya (mad`u). Ini menunjukkan bahwa sesuatu esensi dakwah dalam 

pendekatan pengembangan masyarakat Islam (PMI) yang lebih dekat dengan 

pendekatan sosiologis, dimana sosiologi masyarakat didalamnya membahas 

mengenai subsistem agama dan subsistem budaya yang diimplementasikan oleh 

masyarakat Islam. Hal itu dilakukan dengan jalan interaksi nilai Islam dengan 

masyarakat dan interaksi masyarakat dengan nilai kearifan lokal dalam proses 

dakwah multikultural, sebagaimana yang terjadi dalam dakwah dikalangan 

masyarakat Islam di Kota Makassar.197 

Uraian diatas memperlihatkan pada pengertian dakwah dan esensinya. 

Pemahaman dakwah multikultural dapat ditelusuri dari pengertian dakwah yang 

                                                 
197 H. Sahawi Muhammad ( 53 th) Wakil Ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar, 

wawancara di Makassar, 26  Oktober  2018   
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dikemukakan oleh para pakar dakwah. Abdul Hafid Nur mengartikan dakwah 

mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

perintah ajaran agama Islam, untuk kemaslahatan kebahagiaan manusia di dunia 

dan akhirat.198 

Hal yang  serupa juga disampaikan H. Maskur Yusuf sebagai sekretaris 

Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, mengartikan dakwah ialah, mengajak manusia 

dengan penuh hikmah dalam kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan 

Rasul-Nya. Pengertian dakwah demikian juga  dapat diperlihatkan bahwa hikmah 

merupakan model dakwah yang perlu diterapkan oleh dai, dalam mewujudkan 

nilai Islam menjadi realitas kehidupan social, dengan bersumber dari Alquran dan 

Hadist, yang diimplementasikannya bagi penganut agama Islam yang dimanapun 

mereka tinggal dan menganut kultur-budayanya.199 

Beberapa definisi dari informan menunjukkan bahwa proses dakwah NU 

harus merespon perkembangan pola pikir dan kemajuan peradaban suatu umat. 

Oleh karena itu, perlu melakukan pengembangan pola dakwah diantara pola 

dakwah yang dapat dikembangkan dengan model dakwah multikultural secara 

konseptual mengacu pada salah satu nilai kearifan lokal, dakwah yang membawa 

pemahaman dan sikap muslim yang moderat, bukan dalam paham yang keras, 

bukan pula doktrin radikal dan bukan pada pengamalan Islam yang membawa 

tindakan radikal terorisme. Model dakwah multikultural yang dikembangkan oleh 

                                                 
198 Abdul Hafid Nur (65 Th) Wakil ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar, wawancara di  

Makassar 26  Oktober  2016 
199 H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, wawancara 

di Kota Makassar, 19 September 2016  
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NU merupakan model dakwah yang dapat membawa ajaran bagi umat beragama 

menjadi toleran, moderat, persamaan, saling menolong dan keadilan, antara lain: 

Pertama, dakwah dilakukan dengan bijaksana (hikmah) dipahami sebagai 

model dakwah yang sangat mudah dapat diterapkan dalam proses dakwah dengan 

memperhatikan kondisi sosialnya masyarakat.  

Kedua, kondisi masyarakat berhubungan dengan budaya mereka yang 

multikultural, baik dari sisi kultur budaya mereka yang majemuk ataupun pola 

pikir dan pola hidup mereka atas dasar nilai Islam dan nilai kearifan lokal untuk 

memperoleh kemaslahatan hidup mereka, baik di dunia maupun akhirat. 

KH. Baharuddin menjelaskan bahwasanya organisasi Jam‟iyah NU 

memiliki wawasan keagamaan yang mengakar pada tradisi adat budaya serta 

keilmuan tertentu, berkesinambungan menelusuri mata rantai historis sejak masa 

silam dari abad pertengahan, yaitu apa yang disebut Ahlu Sunnah wal-Jama‟ah. 

Ahlu Sunnah wal-Jam‟ah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah 

ditempuh oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.  Disebut Ahlu Sunnah 

karena kuatnya mereka berpegang dan ber-ittiba‟ (mengikuti) kepada sunnah Nabi 

saw. Disebut sebagai al-Jam’ah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak 

mau berselisih faham serta berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di 

bawah kepemimpinan para imam yang berpegang pada al-Haq, tidak mau keluar 

dari jama’ah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful 

ummah. Pandangan ini menekankan pada tiap prinsip yaitu mengikuti paham 

Asy‟ariyah dan Maturudiyah dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari 

mazhab empat dalam bidang fiqh dan mengikuti paham al-Junaid dalam bidang 
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tasawuf. Konsep ini termuat dalam sejumlah referensi yang sangat luas. Dengan 

ketiga prinsip ini dapat dikembangkan pandangan keagamaan yang utuh dan pada 

tingkat yang tertentu dapat tercermin pula dalam perilaku poltik maupun kultural. 

Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, menumbuhkan solidaritas 

dan integritas yang kuat, menjadikan organisasi ini sebagai salah satu kekuatan 

sosial baru, kultural dan keagamaan yang sangat berpengaruh selama bertahun-

tahun.200 

Dari Penjelasan KH. Baharuddin dapat disimpulkan bahwa Organisasi 

NU mempunyai maksud menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad saw. kepada 

masyarakat dan memajukan jalan agama Islam kepada anggota-angotanya. Untuk 

mencapai tujuan ini, maka organisasi itu bermaksud mendirikan lembaga 

pendidikan, mengadakan tabligh dan membicarakan masalah-masalah Islam. 

Hal yang sama diungapkan oleh Dr. Rahim Mas. P. Sanjata salah seorang 

Pengurus NU Wilayah Makassar menuturkan, proses transformasi sosial kaum 

Nahdliyin yang telah terjadi akan menuntut kemampuan para pengelola organisasi 

untuk sanggup memberikan pelayanan formal, baik dalam persoalan agama 

maupun persoalan social, politik dan budaya yang  semakin kompleks.201 

Hal yang sama diungkapkan Syafaruddin,MA, di era globalisasi ini, NU 

telah menghadapi tuntutan kualitas yang semakin tinggi. Menurutnya,  masyarakat 

yang semakin maju dan modern menuntut produk-produk pendidikan yang 

semakin berkualitas, kompeten dan terukur dalam bidang sosial, NU dalam 

                                                 
200 KH. Baharuddin (70 Th) Ketua Rohis PCNU Kota Makassar, wawancara di 

Makassar, 19 Oktober 2016.  
201Abdul Rahim Mas P Sanjata, (68. Th) Pengurus NU, wawancara di Makassar di 

Ruangan pembatu Rektor Tiga,  Universitas Islam Makassar, 23 Oktober 2016. 
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perjalanan sejarahnya selalu tampil di depan. Oleh karena itu persoalan sosial, 

politik, ekonomi dan lain-lain semakin kompleks dan berkembang semakin cepat. 

NU tidak boleh hanya berkutat pada persoalan sederhana yang dari tahun ke tahun 

sudah dibahas. Misal, hanya sibuk ngurus soal hukum rokok dan semacamnya,”202  

Oleh karena itu NU agar tetap menjadi ormas Islam terbesar yang tetap 

berwibawa NU harus terpisah total dari politik.  

Dari beberapa penjelasan di atas sebagai Mustasyar NU Kota Makassar 

menjelaskan, NU harus dibawa ke arah lebih baik. Termasuk bersih dari berbagai 

bentuk kepentingan politik partisan. Ia ingin mewujudkan serta menjadikan warga 

Nahdliyin sebagai masyarakat sipil yang demokratis dan kritis terhadap 

pemerintah.  Menurutnya, organisasi NU perlu disederhanakan seideal mungkin. 

Menurutnya selama kita setia pada niat yang baik, tentu NU akan dapat semakin 

tumbuh menjadi organisasi yang baik pula,” tuturnya. Menurutnya, NU perlu lebih 

membangun dan mengembangkan ajaran mengenai ekonomi. Jika dilihat masalah 

ekonomi belum dikembangkan secara maksimal sehingga sangat pelu warga NU 

untuk membangun mengembangkan ajaran dalam bidang ekonomi. ”Bukankah 

hidup kita sangat dipengaruhi oleh ekonomi?” Pihaknya memandang begitu 

pentingnya dari segi sisi sosial ekonomi, sebagian besar warga NU adalah orang-

orang yang tertinggal dan NU perlu mempertahankan jati diri disebabkan akibat 

penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, saat ini telah ada perubahan 

menggugah kesadaran hati nurani kaum yang terpelajar untuk memperjuangkan 

martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi.  

                                                 
202Syafaruddin, (40Th) Dosen UIM Al Ghozali, wawancara di Makassar, 23 Oktober 

2017.   
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Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang 

bersifat embrional dan adhoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk 

organisasi yang dapat lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi 

perkembangan zaman dimana pembaharuan pemikiran umat Islam untuk kembali 

pada ajaran-ajaran Islam “murni”, yaitu dengan cara melepaskan diri dari sistem 

perbedaan bermadzhab dan tidak terlibat dalam politik. Pemikiran keagamaan 

sejatinya adalah tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan 

meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan.  

Untuk menegaskan prisip dasar organisasi ini, maka Dr. KH. Baharuddin 

HS. Selaku ketua Rois NU Kota Makassar, mengatakan bahwa K.H. Hasyim 

Asy‟ari merumuskan sebuah kitab Qonun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga 

merumuskan sebuah kitab I‟tiqad Ahlussunnah Wal-Jamaah. Kedua kitab tersebut 

kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan 

rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan 

dan politik.203 

H. Syaifullah Rusmin. Lc., MA sebagai ketua Katib NU Kota Makassar 

mengungkapkan,  tantangan NU saat-saat ini akan semakin berat,  karena harus 

kembali ke khittahnya, yakni dunia pesantren. Tantangan berat tersebut antara lain 

disebabkan adanya syahwat politik, era globalisasi dan tarik-menarik yang ekstrim 

kanan. Karenanya, NU harus dapat mempertahankan jati diri, hal yang senada 

diungkapakn oleh Kyai Said Aqil bahwa NU akan menemukan jati dirinya, jika 

senantiasa  kembali kepada spirit dan semangat pesantren. ”NU harus kembali ke 

                                                 
203 KH. Baharuddin HS. (65 th), Ketua Rohis NU Kota Makassar. wawancara di 

Makassar, 25 Novemvember 2018. 
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spirit pesantren. Di pesantren ada agama, di pesantren ada ilmu, di pesantren ada 

kemandirian, di pesantren ada kesederhanaan, di pesantren ada persaudaraan dan 

di pesantren ada akhlak,” Ia menegaskan, apabila NU jauh dari pesantren, maka 

ormas Islam terbesar itu akan kehilangan kebesarannya, agar tidak terjebak pada 

godaan syahwat politik, pimpinan NU harus tegas.204 

Dari hasil wawancara Suwaedi mengatakan NU harus mengikhlaskan 

aktivitas politik praktis kepada partai-partai, supaya berbagi tugas. Semuanya 

penting, tapi kalau dicampur aduk jadi kacau,” paparnya menegaskan. NU harus 

lebih menguatkan institusi. Menurut dia,  potensi NU begitu besar. ”Potensi NU 

yang besar itu harus efektif. Untuk kepentingan pemberdayaan umat, kepentingan 

persatuan dan kesatuan, untuk pengokohan nasionalisme. Saya kira institusi kita 

harus diperkuat supaya potensi NU yang besar itu jadi efektif.” Suwaedi menilai, 

NU kurang fokus kepada program-program yang menjadi prioritas, misalnya, 

pendidikan, ekonomi dan dakwah termasuk juga bidang kesehatan. ”Ke depan 

betul-betul akan kita berikan perhatian yang lebih besar kepada bidang-bidang 

tersebut.205 

Soal politik praktis, papar dia, aturan yang ada di NU membebaskan 

semua warganya untuk menentukan pilihan politiknya. Sedangkan, institusinya ( 

jam-„iyyahnya ) tidak boleh rangkap jabatan dengan partai politik. ”Tidak boleh 

dukung mendukung atas nama jam-„iyyah,” ujarnya. Menurut dia, yang ada di NU 

bukanlah politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik keumatan dan politik 

                                                 
204 H. Syaifullah Rusmin. (50 Th) Ketua Katib NU Kota Makassar. wawancara di 

Makassar, 25 Novemvember 2018   
205 Suwaedi ( 45 ) Pegawai Kanwil Departemen Agama, wawancara di Makassar, 20 

Novemvember 2018   
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kemanusiaan. Slamet Effendi Yusuf, memaparkan serta menjelaskan bahwa 

mewujudkan kebesarannya NU harus dapat melakukan program-program konkret, 

seperti mewujudkan perguruan tinggi NU di kota-kota besar, semisal Jakarta dan 

Makassar. ”Saya tidak ingin menjual wacana. Saya akan menawarkan program-

program yang konkret. Untuk mewujudkan kebesaran NU dalam artian konkret, 

bukan hanya citra NU saja tapi lebih pada program seperti mendirikan Perguruan 

Tinggi NU di kota-kota besar seperti Jakarta dan Makassar.206  

 Dari paparan di atas dapat pula disimpulkan bahwa NU perlu revitalisasi 

kaderidasi dan diharapkan menjadi perekat kepentingan kelompok nasional dan 

religius, memberi harapan baru bagi warga Nahdliyin. Terlebih lagi tantangan  

yang sedang dihadapi NU di era globalisasi ini kian bertambah berat. Sejumlah 

badan otonom yang berada di bawah payung NU berharap ormas Islam yang 

didirikan atas prakarsa agar dapat menjadi yang lebih baik. Harapan dan masukan 

dari sejumlah badan otonom NU terhadap induk organisasinya. Oleh karena itu 

NU dapat memaksimalkan lembaga-lembaga yang ada di tubuh organisasi 

sehingga dapat memiliki lembaga kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian dan 

lainnya dengan  keberadaan lembaga itu membutuhkan evaluasi sehingga muncul 

keseriusan dari muktamirin,  untuk menjawab semua harapan serta keinginan 

masyarakat yang mendambakan layanan kebutuhan dasar baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas dan muslimat NU pun mengharapkan pengurus organisasi NU 

bisa memahami kebutuhan umat. Pengurus NU harus mempunyai kemampuan 

                                                 
206 Heri Ruslan (45 Th) Nu-online, ed; Sumber : Dialog Jumat , Republika , Jumat, 26 

Maret 2010 
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“manager leader”. Di NU banyak sosok yang memiliki kemampuan memimpin 

yang baik. Tapi tidak banyak yang mempunyai kemampuan ini. 

H.Nurhalid Wakil Ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar mengungkapkan, 

NU selalu dihadapkan pada kepentingan internal, nasional dan internasional. 

”Pada tataran internasional, misalnya, NU dihadapkan pada masalah Islamofobia,” 

ungkapnya. Menurut dia, NU mempunyai posisi strategis yakni membangun garis 

kaderisasi, yang bertujuan untuk dapat menempatkan Islam pada posisi ajaran. 

Menurutnya,  NU harus membangun opini yang proporsional, yang tidak menjadi 

menyebabkan Islamofobia.  Sedangkan dalam posisi nasional, papar Khofifah, NU 

hendaknya menjadi perekat kepentingan kelompok nasional dan religius. Guna 

untuk dapat mengatasi berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi, 

Khofifah mengusulkan, agar NU selalu merevitalisasi lembaga-lembaga kaderisasi 

selain itu, perlu ada  spesialisasi profesi di lingkungan NU.  Data base mengenai 

ini harus divalidasi. Kalau ini bisa divalidasi, maka lembaga bisa punya peluang 

memiliki pelayanan yang lebih baik.207 

Ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar Drs. H. Abdul Wahid Thahir M.Ag, 

berharap, ormas Islam terbesar di Indonesia itu bisa lebih baik.  Paling tidak, kata 

dia, NU harus lebih mempunyai kekuatan bargaining. “Selama ini, NU diklaim 

mempunyai andil serta kekuatan besar, tetapi belum diimbangi pemberdayaan 

masyarakatnya,” menurutnya, sebagian besar pemikiran masyarakat yang berada 

di desa-desa dan daerah atau yang masih dihadapkan dengan problem kemiskinan, 

kesulitan untuk mengakses kesehatan dan ekonomi. ”Jadi harus memperhatikan 

                                                 
207 H.Nurhalid ( 55 th) Wakil Ketua Tanfiziyah NU Kota Makassar. wawancara di 

Makassar, 12 November 2018  
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urusan akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Pada level elite harus 

mampu mendorong pembentukan kebijakan yang pro-rakyat.” Karena itu, Fatayat 

NU berharap NU bisa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bargaining aksi 

berbuat, kemampuan itu sangat diperlukan guna mendapatkan perubahan dalam 

hal makro maupun mikro. Di tataran mikro katannya, bisa diartikan NU dapat 

memenuhi kebutuhan dasar warga. Sedangkan dalam tataran makro, harus mampu 

mendorong perubahan kebijakan yang pro-rakyat. NU, meskipun bukan partai 

politik, namun ia diakui sebagai civil society, sehingga mempunyai kekuatan baru 

untuk membawa kekanca perubahan. NU harus melakukan peningkatan penguatan 

sumberdaya manusia (SDM). Karenanya, NU perlu mengembangkan pendidikan 

baik dibidang formal maupun non formal. Sebagai penyeimbang dari pemerintah, 

imbuhnya, NU dengan kekuatan besar harus mampu memberi kontribusi kepada 

negara.208 Oleh karna itu maka kontribusi dalam pembangunan umat ini dalam hal 

pendidikan serta ekonomi, yang terutama dalam pendidikan kritis. Masyarakat 

harus kritis agar supaya tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik praktis. 

 Drs. H. Maskur Yusuf MA, selaku sekretaris Tanfiziyah NU Kota 

Makassar menyatakan,  NU  harus dapat menciptakan  terobosan grand desing 

kaderisasi nahdiyah. Selain itu, ormas Islam terbesar itu juga perlu mengatur 

segmentasi rekruitmen di tingkat kemahasiswaan dan mengatasi isu radikalisasi di 

kalangan pelajar. Selama ini, poin-poin tersebut memang belum mendapatkan 

perhatian lebih. IPNU meminta NU untuk memperhatikan poin-poin tersebut.” 

                                                 
208 Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar. wawancara di Makassar, 28 

Novemvember 2016  
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Pihaknya juga berharap agar pemimpin warga nahdiyah bisa mempertegas 

posisinya sebagai organisasi masyarakat,  sehingga  tidak politis.209 

Dari hasil wawancara oleh Drs. H. Maskur Yusuf MA, selaku Sekretaris 

Tanfiziyah mengatakan bahwa program yang telah dijalankan oleh  PCNU kota 

Makassar masih ada beberapa yang belum maksimal. ”Meski di satu sisi banyak 

pencapaian atau serta kemajuan dalam perkembangan positif yang diraih dalam 

rangka membesarkan NU, kami menyadari juga bahwa di sisi lain masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang belum tertangani secara maksimal.210 

KH Hasyim Muzadi, yang telah memimpin NU selama dua periode. 

Pengurus Besar Nahdatul Ulama telah memfasilitasi serta mengatur dinamika 

keorganisasian lainnya, yang berkembang selama masa khidmatnya, sehingga hal 

itu bisa membawa NU pada situasi yang favourable, baik bagi warga  Nahdliyyin 

dan umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Meski di 

satu sisi banyak pencapai atau pun perkembangan positif yang diraih dalam 

rangka membesarkan NU, kami menyadari juga bahwa di sisi lain masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang belum sempat tertangani secara maksimal karena di 

samping ketersediaan peluang dan kemampuan yang dimiliki PBNU hingga 

berhasil diolah menjadi suatu kemajuan dan kemaslahatan bagi organisasi, kami 

juga menjumpai hambatan dan kelemahan yang menyebabkan sebagian langkah 

organisasi berjalan agak tersendat-sendat. 

                                                 
209 H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar. wawancara 

di Makassar, 10 Novemvember 2016  
210 H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar. wawancara 

di makassar, 12 novemvember 2016  
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Pendapat di atas peneliti memahami bahwa perbaikan yang dilakukan 

untuk membenahi NU telah dijadikan sebagai medium pengukuhan kembali NU 

dalam melaksanakan kembali kekhittah-nya. Sebagai  jam‟iyyah diniyyah, NU 

selain melaksanakan bagian dakwah dan pendidikan yang selalu menjadi  core 

competence, juga berusaha dalam berketetapan untuk memantapkan program 

pembangunan serta pengembangan umat, sebagai wujud dalam berbagai bidang 

kehidupannya. Program riil seperti pengkaderan atau bahkan pengembangan dan 

pemberdayaan ekonomi dirancang sedemikian rupa, dengan harapan hasilnya bisa 

dirasakan langsung oleh warga  Nahdliyyin dan masyarakat pada umumnya.  

Dari beberapa sekian banyak program yang diputuskan PCNU, telah 

memprioritaskan beberapa bidang garapan. Di antara bidang yang mendapatkan 

perhatian prioritas NU adalah pendidikan. Bidang ini harus selalu mendapatkan 

perhatian karena maju tidaknya NU akan sangat tergantung pada maju tidaknya 

pendidikan yang dikelola masyarakatnya, mengingat mayoritas warga NU dididik 

dalam lembaga-lembaga pendidikan NU, termasuk dalam bidang pendidikan, ini 

adalah merupakan pesantren dan madrasah, serta sekolah-sekolah yang berada 

dalam lingkungan yang dikelola oleh masyarakat NU. Terkait dalam peningkatan 

kualitas, NU berusaha bekerja sama dengan lembaga terkait, baik dalam maupun 

luar negeri.  

Dari hasil wawancara kepada H. Ridwan mengatakan Organisasi NU ke 

depan haruslah orang yang mandiri, berkarakter dan kompeten. Berkompeten itu 

mengerti urusan, kompeten itu orang yang mengerti dan bisa menyelesaikan 

masalah politik dalam NU, itu adalah politik keumatan,  kebangsaan serta politik 
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kemanusiaan bukan politik praktis. Diejawantahkan ke dalam ukhuwah Islamiyah, 

wathaniyah, insaniyah dan tidak bergerak di bidang politik kekuasaan. Orang NU 

yang ingin masuk ke politik kekuasaan, maka dia tidak boleh merangkap dengan 

NU, jadi yang ada bukan senteralisasi politik, tapi penataan. Penataan itu sudah 

ada, misalnya,  ketua dan pengurus NU tidak boleh merangkap pengurus partai.211  

Ketua PCNU Kota Makassar, H.Abd Wahid Tahir telah menyampaikan 

pentingnya kegiatan bersholawat dari sisi pembinaan aspek mental masyarakat, 

sebab dari pendekatan agama, sholawat yang terus dilantunkan akan mengundang 

datangnya sholawat atau turunnya kedamaian dan ketenteraman. Hal ini dipercaya 

dari pendekatan agama akan berdampak secara tidak langsung pada stabilitas kota 

Makassar, yang akhir-akhir ini dilanda isu begal dan geng motor. PCNU Makassar 

akan selalu berusaha mendukung seluruhnya program Kota Makassar dalam 

bentuk pembinaan keagamaan masyarakat dikota Makassar. Beberapa waktu lalu, 

PCNU Makassar juga mengadakan MTQ untuk anak lorong.212 

Sementara Kamaruddin dalam sambutan Walikota Makassar menyambut 

baik kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PCNU Kota Makassar, 

Kamaruddin berharap kegiatan ini mencapai tujuan seperti yang diharapkan, Ia 

berharap PCNU tetap memberi sumbangsih demi suksesnya program-program 

Kota Makassar yang memiliki visi menjadikan Kota Makassar dua kali tambah 

baik. 

                                                 
211 H. Ridwan  (60.Th) Tokoh Masyarakat NU Kota Makassar, wawancara di Makassar, 

5 Juli 2018 
212Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar. wawancara di Makassar, 10 

Oktober 2016  
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Oleh Suriani Mappong Makassar (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama 

(NU) di Kota Makassar, dalam kegiatan yang dilakukan pengurus NU sebagai 

langkah awal untuk menyusun kiprah organisasi untuk lima tahun ke depan dan 

program jangka panjang. Pada pertemuan akbar ini, bukan sekedar memilih ketua 

umum PBNU, tetapi juga untuk pemantapan organisasi," kata pengurus Tanfiziah 

NU Sulsel, Sementara itu, Rois Syuriah NU Sulsel, AGH Sanusi Baco Lc, 

mengatakan peta dakwah sebagai salah satu peranan NU. "Kita sudah memiliki 

peta dakwah yang akan dibicarakan dalam muktamar, termasuk membahas 

problema yang dihadapi dalam era globalisasi," kata Sanusi, yang juga Ketua 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel. Dia mengatakan, dakwa merupakan salah 

satu dari tiga amanah yang diemban organisasi Islam ini. Apalagi peranan dakwah 

menjadi alat strategis dalam menyiarkan agama Islam. Lebih jauh dia mengatakan, 

tantangan para ulama atau daI saat ini tentu berbeda dengan masa yang lalu. 

Sehingga selain bekal kemampuan keilmuan yang harus dimiliki, juga kepiawian 

para daI harus dapat membaca perubahan zaman. "Kader-kader yang dapat 

berdakwah harus terus ada. Karena harus disadari bahwa ulama dari kalangan NU 

sebagian besar sudah meninggal dan membawa ilmunya.213  

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, kader-kader NU berharap dari 

muktamar ini akan lahir pemimpin yang mampu mengarahkan arah perjuangan 

organisasi dan membimbing para daI dalam menjalankan tugasnya. 

Hal senada dikemukakan Ridhoh Pimpinan bagian redaksi harian fajar 

Kota Makassar, bahwa kader NU diharapkan dapat membawa organisasi ini dalam 

                                                 
213 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel,wawancara di 

Makassar, 29 Novemvember 2016 
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menjalankan tugasnya tiga amanah, yakni berkiprah dalam sektor pendidikan, 

sosial kemasyarakatan dan dakwah. Organisasi dengan massa yang besar ini, tidak 

memiliki arti jika kehadirannya tidak memiliki manfaat serta dapat memecahkan 

solusi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. Oleh karena itu, ia berharap melalui 

wadah organisasi itu, kader-kader dan ulama NU yang hubungannya kurang 

harmonis, bisa baik dan bahu-membahu dalam membesarkan dan menjalankan 

amanah organisasi.214 

Hal senada yang dikatakan, Amiruddin Aminullah. Pada kader-lader  NU 

di Makassar merupakan  tantangan organisasi ini ke depan akan semakin berat di 

tengah era globalisasi, sehingga dibutuhkan figur pemimpin yang bisa menjadi 

teladan, sekaligus membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik dan tidak 

terjebak dalam politik praktis. 

Hal yang sama dikemukakan sesepuh NU di Sulsel, AGH Sanusi Baco. 

"NU harus kembali ke-khittah atau amanah dasarnya dengan menjalankan ketiga 

fungsi itu yakni pendidikan, sosial kemasyarakatan dan dakwah. Dia mengatakan, 

sesuai dengan lambang NU yakni bola dunia yang diikat tali dan terdapat 

sembilan bintang, memberikan gambaran bahwa misi dan perjuangan NU untuk 

merekatkan umat Islam secara global melalui peranan para ulama dahulu yang 

mewakili simbol sembilan bintang.215 

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan, Secara formal 

dan kuantitatif, aktivitas dakwah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang 

                                                 
214 Ridho (45th) Ketua Pimpinan bagian redaksi harian fajar Kota Makassar. wawancara 

di Makassar 28 Novemvember 2017 
215 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel,wawancara di 

Makassar, 20 Desember  2016  
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menggembirakan. Melihat dakwah Islam merambah lapisan menengah ke atas, 

melibatkan pendakwah-pendakwah (daI dan daIyat) baru-baru ini dari kalangan 

artis kondang, seniman, intelektual sampai mantan narapidana. Demikian juga 

pengajian-pengajian, majelis taklim baik yang diselenggarakan oleh ibu-ibu di 

musholla-musholla, kampung-kampung, masjid, maupun departemen-departemen 

pemerintah sampai di hotel-hotel bertaraf internasional. Penyelenggaranya mulai 

dari para pengurus masjid, masyarakat kampung sampai kaum intelektual. Hal lain 

yang menggembirakan, makin maraknya kehidupan kegiatan keagamaan serta 

baca al-quran di lingkungan birokrasi, tidak saja di Jakarta, tetapi juga di kota-

kota besar lainnya. Ada semacam kegairahan beragama di kalangan elite muslim. 

 Namun yang mengherankan, peningkatan formal dan kuantitatif dakwah 

tersebut tidak selalu diiringi dengan peningkatan substansial dan kualitatrif dalam 

penghayatan beragama. Peningkatan KKN, kekerasan antar ras, agama, suku serta 

antar adat dan golongan. Juga peningkatan penyalahgunaan obat-obat terlarang, 

merajalelanya pelacuran dan perjudian, meningkatnya angka kemiskinan dan 

kemelaratan. Itu semua indikator, bahwa selama ini ada kesalahan paradigma 

dalam berdakwah kurang berorientasi pada akhlak serta perbuatan pribadi sang 

pendakwah sendiri. Mana mungkin masyarakat akan mengikuti pendakwah yang 

hanya bicara, memberikan slogan-slogan dan seruan-seruan. Masyarakat butuh 

bukti yang teruji dari diri para pendakwah itu sendiri. 

 Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan uswatun hasanah (contoh 

teladan) dan qawlun wa amalun (ucapan dan perbuatan). Selain itu, para pendakwah 

banyak yang menganggap masyarakat itu sebagai obyek dakwah, bukan mitra. 
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Akibatnya, masyarakat diperlakukan sebagai obyek pendengar, hanya diposisikan 

sebagai "yang diberi tahu", sedangkan pendakwah berbicara dan seolah-olah serba 

tahu. Kesalahan ini yang mengakibatkan dakwah berjalan tidak efektif. Hanya 

menghasilkan formalisme dan kuantitas dalam beragama semata, Oleh karena itu 

Kehidupan dalam pesantren yang menjadi (spirit) NU, telah mengajarkan bahwa, 

aktivitas dakwah interent ini dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di 

dalamnya. Hiruk-pikuk dakwah tidak berada di mimbar-mimbar tinggi, dengan 

pengeras suara yang memekakkan telinga, atau berjubelnya khalayak pendengar di 

lapangan. Kalaupun ada, jelas itu peringatan hari-hari besar Islam atau acara haul 

peringatan wafatnya seorang kyai yang sangat dihormati sudah menjadi tradisi di 

berbagai pesantren.  

Dari pemahaman peneliti bahwa semua kegiatan dalam dakwah berjalan 

sepanjang waktu, sepanjang hari bersama aktivitas manusia. Sang pendakwah 

yang juga kyai dan ustadz tidak menampakkan diri sebagai pendakwah yang 

mengandalkan kekuatan suara serta ber modalkan kaki. Kyai atau dengan segala 

gerak-gerik kyai, bahkan surbannya pun, menjadi teladan yang dipakai menjadi 

kekuatannya untuk menarik sasaran dakwah. Dengan kata lain, kekuatan dakwah 

yang sangat bergaining dari contoh prilaku yang ditunjukkan oleh pendakwah itu 

sendiri.  Belajar dari kesalahan paradigma berdakwah seperti tersebut di atas, serta 

pentingnya pengembangan dakwah yang bersendikan nilai tradisi pesantren, maka 

kehadiran paradigma baru dalam berdakwah menjadi kebutuhan bersama. NU 

yang mempunyai tradisi kultur yang kuat dalam berdakwah, sangat layak untuk 

mempelopori dakwah dalam bentuk yang aktual, relevan dan efekrif. Sehingga 
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khairu ummah (umat terbaik) seperti yang dicita-citakan, bisa terwujud dalam 

sejarah hidupan, oleh karena itu  jika NU mampu dalam mempelopori penemuan-

penemuan serta menjalankan dakwah dengan paradigma baru tersebut, maka 

keberadaan dan kebermaknaan NU sangat dirindukan masyarakat, bangsa dan 

negara akan semakin kuat karenanya, marilah segenap warga NU (nadhliyin) 

mempelopori dakwah dengan paradigma baru, mulai dari diri sendiri untuk 

terlebih dahulu meningkatkan iman, amal dan ihsan. Anggap semua orang adalah 

mitra untuk mewujudkan kehidupan bersama yang adil, makmur, sejahtera dan 

mendapatkan keridlaan Allah swt. 

Abdul Wahid mengatakan bahwa dakwah dalam tradisi NU dilakukan 

oleh semua orang yang terlibat di pesantren dengan kyai, sebagai model utama 

(uswatun hasanah). Tradisi yang demikian menyebabkan kekuatan dakwah NU 

bukan terletak pada kekuatan suara dan kemampuan membangun emosi massa, 

namun lebih mengandalkan pada contoh kongkrit dalam tindakan dari masing-

masing individu, khususnya uswatun hasanah dari kyai. Model dakwah NU ini 

hampir mirip dengan dakwah para Nabi dan Rasul yang lebih menekankan amal 

kongkrit daripada ucapan dan seruan. Dakwah selayaknya tidak diartikan secara 

sempit, semata-mata sebagai ajakan atau menyampaikan ajaran agama. Dakwah 

qawlun wa-amalan (dengan ucapan dan perbuatan). NU berpendiran, bahwa:216 

Pertama, Islam diturunkan sebagai rahmatan lil-alamin, memiliki makna 

dan fungsi universal yang suci, fitri, hanif serta dapat diterima dan dilaksanakan 

                                                 
216 Abdul Wahid (55.Th) Ketua ISNU Cabang Pinrang,wawancara di Makassar,  27 

Agustus 2018  
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oleh seluruh umat manusia tanpa harus menghilangkan identitas ras, kebangsaan 

dan kebudayaan. 

Kedua, Islam diturunkan ke dunia bukan untuk menghapuskan segala 

yang sudah ada dan telah dilakukan dan dihasilkan oleh suatu kelompok budaya, 

peradaban bangsa, agama, suku dan ras. Keanekaragaman serta perbedaan paham 

dan aliran-aliran kelompok atau golongan merupakan sunatullah (sejalan dengan 

hukum-hukum Allah) dan karenanya hal maka dari itu adalah suatu keniscayaan, 

kemajemukan (pluralitas) dalam hidup merupakan rahmat, bahkan amanah 

Ilahiyah dan kemanusian yang harus dimaknai dan disikapi dengan ta'aruf, 

membuka diri (inklusif), merangkul dan melakukan dialog secara kreatif untuk 

menjalin kebersamaan dan kerjasama atas dasar saling horamat-menghormati, 

saling dukung - mendukung dan membantu. 

Ketiga, bahwa realitas dalam kehidupan ini harus dilihat secara subtantif 

(hakikiyah), fungsional, terbuka, merangkul dan tidak memusuhi pihak lain. NU 

memandang, sikap mengklaim kebenaran hanya milik sendiri dan pihak lain selalu 

salah, serta memaksakan kehendaknya agar diikuti orang lain, sesungguhnya 

merupakan sikap dan perilaku yang tidak normal dan tidak etis, tidak pantas dan 

tidak layak. Karena hal itu akan mudah menimbulkan konflik dan perpecahan di 

masyarakat luas. Karenanya, NU berpendiran agar setiap orang atau kelompok 

hendaknya dapat menerima kebenaran dan kebaikan dari pihak lain yang berbeda, 

serta tetap mengacu kepada nilai intelektual, moral keagamaan dan kemanusiaan.  

Atas dasar pemikiran di atas, maka dakwah yang dilakukan NU bukan 

dengan cara memerangi dan memberantas, tetapi dengan menunjukkan akhlak 
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yang baik dan berlomba dalam mengerjakan kebaikan (fastabiqul khairat), sehingga 

yang diajak akan mengikuti ajakan atas dasar kemauan dan kehendak sendiri.217  

Ukhuwah Islam pada dasarnya adalah upaya sadar untuk mempengaruhi   

dan mengajak orang, dengan berbagai macam cara, media sarana yang tepat, agar 

menempuh jalan hidup yang benar (shiratal mustaqim ) dalam menuju kesejahteraan 

hidup kebahagiaan di akhirat dengan kata lain, dakwah sebenarnya bahwa misi 

dan misi pembebasan mausia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, 

dari kebodohan menuju pencerahan dan ketertindasan menuju kemerdekaan serta 

keberdayaan. Mengacu pada filosofi semacam ini maka dakwah Islam sebetulnya 

mencakup bidang yang sangat luas dan oleh sebab itu harus dilakukan secara 

integral, komprehensif dan transformatif. Selain berfungsi sebagai penyebaran 

nilai-nilai dan ajaran Islam kepada semua umat manusia sehingga diharapkan 

mereka memperoleh rahmat Allah swt, dakwah Islam juga merupakan upaya 

korektif, yakni meluruskan akhlak umat yang bengkok, mencegah kemungkaran, 

ekonomi dan politik serta membebaskan manusia dari kegelapan rohani yang 

berujung pada kehancuran diri dan masyarakat. Bila dimensi dakwah ini mau 

dipilah, maka ia setidaknya mencakup dua (2) aspek penting. 

 Pertama, dakwah spiritual. Dalam pengertian adalah, dakwah dilakukan 

sebagai upaya penyadaran dan penguatan atas wilayah-wilayah spiritual, baik 

individu maupun sosial-keagamaan. Di tengah gencarnya gempuran nilai, ideologi 

dan budaya global sekarang ini, penguatan spiritual menempati urgensi tertinggi 

untuk dapat membentengi umat Islam dari gejala pendangkalan aqidah, godaan 
                                                 

217 Walid., (35. Th) Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, wawancara di 
Makassar, 27 Agusutus 2018  
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materialisme dan hedonisme. Termasuk dalam wilayah ini adalah penanaman dan 

penebalan aqidah Islam, akhir-akhir ini yang dalam prakteknya tidak lagi cukup 

dengan menghafal perkara tauhid sifat-sifat wajib 20, sifat-sifat mustahil 20, sifat 

jaiz atau boleh hanya satu bagi Allah; menghafal dan melantunkanya berulang- 

ulang seperti halnya perintah penghafalan Pancasila dan P-4 yang menyertai 

program penataran pada masa Orde Baru dulu. Dalam arti yang paling hakiki, 

penguatan spiritual ini diperoleh melalui pencapaian "sense of belonging" dari hati 

sanubari yang paling dalam atas esensi persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain 

Allah (La ilaha illallah) dan Muhammad adalah utusan-Nya. Dari keyakinan aqidah 

ini diharapkan mengalir aktualisasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam 

mu'amalah, untuk bersikap, berpikir dan bertindak. 

Dalam eraglobalisasi sekarang ini, perlu suatu "revolusi spiritual" atau 

tsaurah ruhiyah, meminjam istilah Sait Aqil untuk menghadang laju materialisme, 

hedonisme dan Sebagaimana kaum sufi, dunia yang penuh kematerialan secara 

realistis. Dengan kedekatan kepada Allah, seorang akan selalu merasa percaya 

diri, mandiri dan optimis bahwa mereka akan selalu percaya sebab semua yang 

dilakukan bertujuan mencari ridla Allah swt. Penguatan dakwah seperti ini secara 

fungsional menjadi benteng batiniah bagi umat agar mampu menghadapi segala 

perubahan yang terjadi di era globalisasi. 

Kedua, dakwah sosial. Dimensi sosial dari dakwah ini pada tekanannya 

pada upaya-upaya pendampingan, pelatihan dan pembelaan. Sasaran dan tujuan 

dari dakwah ini adalah: penyadaran masyarakat terhadap problem masyarakat 

dengan masyarakat lain dan memperjuangkan umat. Karena itu sebenarnya aspek 
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dakwah sosial untuk melakukan pembongkaran terhadap problem struktural baik 

dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum maupun bidang-bidang lainnya. 

Dakwah sosial itu menimba inspirasi langsung dari Rasulullah saw, pada dasarnya 

berjuang melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ekonomi, politik dan 

budaya di bawah elit jahiliyah Quraisy. 

Dari penjelasan di atas peneliti memahami bahwanya dakwah Islam 

seharusnya diorientasikan demi untuk pembebasan kelompok-kelompok tertindas 

dan marjinal. Dengan wawasan semacam inilah dakwah Islam yang dicita- citakan 

mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial akan terwujud.  

Dakwah Islam yang memberikan dasar filosofis, arah pandangan dan cara 

berfikir, dorongan dan pedoman dalam proses perubahan masyarakat sampai 

terbentuknya tatanan dan realitas sosial baru yang berkeadaban. Sebagai aktivis 

lapangan, para daI adalah garda depan yang bersentuhan langsung dengan ummat 

dan masyarakat didalam binaannya sebagai individu dengan segala corak macam 

permasalahannya, baik yang berkaitan dengan diri maupun yang berkaitan dengan 

orang lain serta hubungannya dengan Allah swt. Tantangan yang sedemikian besar 

ini, para daI tidak hanya harus memiliki kemampuan memenage penyampaian dan 

pelaksanaan aktivitas dakwahnya, namun juga harus memahami psikologi para 

binaannya dalam aspek psikologis aktivitas dakwah tersebut untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. 

Aktivitas dakwah adalah merupakan suatu kemestian dalam rangka 

pengembangan kehidupan beragama secara terus menerus. Aktivitas dakwah harus 

berjalan secara berkelanjutan. Aktivitas ini diharapkan dapat memberi dorongan 
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kepada ummat agar  mereka memahami ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, 

menjadi semakin cerdas, lebih bijak serta dapat memecahkan segala masalah yang 

mereka hadapi dengan baik sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Dakwah 

diharapkan mampu dapat mendorong meningkatkan kualitas hidup umat dari segi 

material maupun spiritual, oleh karena itu patut bergembira karena aktivitas 

dakwah memperlihatkan berbagai kemajuan. Semangat untuk mengambil bagian 

dalam kegiatan dakwah tumbuh di hati umat pada semua tingkatan sosial.  

Mereka menunjukkan partisipasi yang sangat tinggi dalam pembangunan 

masjid dan mushallah serta pembinaan umatnya, sehingga jumlah umat yang 

beribadah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bangunan masjid yang 

megah dan membanggakan bermunculan disejumlah kota besar di tanah air ini. 

 Keterlibatan umat pada kegiatan keagamaan juga dapat memperlihatkan 

kesemarakan. Tayangan siaran dakwah yang bertema keagamaan di layar kaca 

mendapat juga perhatian yang cukup besar pula, demikian sejumlah gejala yang 

nenggembirakan dari segi pelaksanaan dakwah. 

Selain fenomena yang menggembirakan seperti itu, dihadapkan dengan 

berbagai hal yang memprihatinkan. Tindakan yang kurang terpuji dalam berbagai 

bentuknya banyak diberitakan di media massa. Informasi seputar tindak kriminal, 

kekerasan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkoba yang terjadi di masyarakat 

diminati banyak pemirsa televise, selain itu sajian informasi dan hiburan yang 

semarak mengabaikan nalai kesusilaan di layar kaca atau lembaran surat kabar, 

tabloid dan majalah serta media elektronik yang beredar secara luas. Warga 

masyarakat seperti dihadapkan pada dua arus deras yang berlawanan, yang dapat 
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menguatkan atau melemahkan sendi-sendi moral keagamaan. Pergumulan nilai 

yang lebih keras terjadi di kawasan perkotaan serta beberapa pedesaan. Pada satu 

sisi antusiasme warga masyarakat perkotaan untuk mengikuti kegiatan keagamaan 

yang bersifat kolektif tampak nyata di berbagai tempat minat warga masyarakat 

dari kalangan terpelajar dan eksekutif terhadap kajian-kajian dan pengamalan 

ajaran tasawuf memperlihatkan peningkatan yang mencolok. 

Namun pada sisi lain, persentuhan warga perkotaan dengan hal-hal yang 

dapat membawa pengaruh negatif sangat besar pula. Mereka yang kurang kuat 

menghadapi gaya hidup yang individualis, konsumtif dan hedonistic akan mudah 

terbawa arus yang negatif sehingga kehilangan jati dirinya, bila mencermati, maka 

sesungguhnya warga masyarakat pedesaan dewasa ini mengalami persentuhan 

yang sangat luas dengan hal-hal yang dapat membawa pengaruh negatif. Media 

informasi dan komunikasi dengan muatan-muatan yang positif maupun negatif 

sudah sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil. Akibatnya, pengaruh gaya 

hidup yang negatif sengat melanda sebagian warga pedesaan, terutama mereka 

yang masih muda. Perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan beragama perlu 

dikaji lebih cermat dan sungguh-sungguh. Masyarakat dan daerah yang selama ini 

dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan agama Islam, boleh jadi ada di 

antaranya yang sudah mengalami kermunduran. 

Sebaliknya, masyarakat dan daerah serta pedesaan yang dikenal kurang 

tersentuh dengan nilai-nilai keagamaan boleh jadi sudah menunjukkan perubahan 

ke arah yang lebih positif. Perubahan ke arah yang positif ataupun negatif sangat 

mungkin terjadi dalam masyarakat. Pemahaman yang akurat mengenai kondisi 
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sosial keagamaan tersebut akan sangat membantu pelaksaan dakwah yang tepat 

sasaran dan sesuai dengan harapan serta kebutuhan ummat, sekitar dua dasawarsa 

terakhir kehidupan beragama di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang pesat. 

 Dalam kaitan hal seperti ini dapat mengidentifikasi factor lain yang turut 

pula mewrnai mempengaruhi perkembangan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, 

informasi dan transportasi. Faktor-faktor ini dapat membawa pengaruh positif 

maupun negatif. Pembangunan di bidang pendidikan dapat menyebabkan tingkat 

pendidikan masyarakat semakin maju. Warga masyarakat yang pernah duduk di 

bangku-bangku pendidikan formal dengan sendirinya akan bersentuhan dengan 

pendidikan agama. Jumlah orang-orang yang terpelajar bertambah banyak. Seiring 

dengan waktu, warga masyarakat sangat banyak yang membutuhkan penjelasan-

penjelasan tentang ajaran-ajaran  agamanya yang dianut dan dikuti sesuai dengan 

tingkat pendidikan mereka. Dalam kaitannya hal ini perlu dikaji tentang daI yang 

memberikan bimbingan moral serta perbuatan dan spiritual kepada masyarakat 

apa sesuai dengan harapan umat atau belum sesuai. 

Bidang ekonomi juga tak kalah pentingnya untuk dikaji dalam kaitannya 

dengan dakwah. Pembangunan serta perkembangan sektor rel dan ekonomi di 

daerah perkotaan secara jelas memperlihatkan pengaruhnya terhadap kehidupan 

sosial keagamaan setempat, dalam kaitan ini perlu dikaji pesan dakwah yang 

mampu memacu dalam etos kerja di kalangan umat dan mendorong semangat 

berkompetisi secara sehat. Perlu dijelaskan apakah mereka yang berhasil dibidang 

ekonomi sudah tersentuh dengan pesan-pesan agama sehingga tidak lupa dengan 

kewajibannya untuk membayar zakat. Selain itu, perlu dikaji apakah mereka yang 
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gagal dalam menjalankan usaha senantiasa mendapat sentuhan agama sehingga 

mereka tidak putus asa dan tidak mengatasi kesulitan mereka dengan cara-cara 

yang tidak sehat. 

Dengan kata lain, dakwah Islam perlu dikaji sebagai sumber motivasi 

untuk meraih keberhasilan, sebagai kendali tatkala mencapai keberhasilan dan 

sebagai penawar hati pada saat menghadapi sementara dalam kegagalan. Dakwah 

dalam kaitannya dengan politik tak kalah pentingnya untuk dikaji. Perlu mengkaji 

peran para da‟I sebagai sarana dalam menyampaikan arahan kepada ummat untuk 

membantu terciptanya kondisi sosial politik yang bersih aman dan tertib. Perlu 

memahami persoalan dakwah yang terkait dengan upaya memelihara persatuan 

dan persaudaraan di kalangan ummat dan menjaga kesatuan bangsa secara umum. 

Perlu mendalami kemungkinan politisasi agama oleh pihak-pihak tertentu untuk 

kepentingan sesaat yang mendatangkan kerugian bagi ummat. 

Demikian pula halnya dengan kemajuan di beberapa bidang transportasi, 

komunikasi serta teknologi. Kemajuan dalam bidang ini memberi andil terhadap 

pelakasanaan dakwah. Daerah-daerah yang semula terpencil, jauh dari komunikasi 

dengan dunia luar, sudah banyak didatangi oleh para daI. Pendatang dari banyak 

daerah dan desa-desa di tanah air mampu bersinergi dengan penduduk setempat, 

sehingga mereka memainkan peran yang besar dalam memajukan dakwah Islam. 

Namun demikian, patut dicermati bahwa kemajuan di bidang transportasi dan 

komunikasi menyebabkan masyarakat semakin heterogen. Sejumlah daerah yang 

semula homogen berubah menjadi heterogen karena kehadiran pendatang dalam 

jumlah besar. Heterogenitas dalam hal ini bisa dari segi suku bangsa, budaya, 
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agama maupun paham keagamaan. Perkembangan semacam ini patut dikaji dari 

segi pelaksanaan dakwah. Situasi seperti ini dakwah dihadapkan dengan agenda 

baru, yakni bagaimana dapat membangun, mengembangkan serta memelihara 

membina semangat kerukunan antar beragama, baik secara intern umat Islam itu 

sendiri  maupun kerukunan antar umat beragama yang laninya. 

Konflik di beberapa kalangan warga masyarakat sering terjadi karena 

berkembangnya berbagai paham keagamaan yang baru di satu sisih daerah. Warga 

di daerah itu rata-rata mungkin baru memiliki pengetahuan yang sangat terbatas 

tentang perbedaan mazhab. Sementara para penganut paham yang baru boleh jadi 

kurang arif dalam menyampaikan  pesan-pesan keagamaan dan bersifat eksklusif. 

Ini adalah salah satu dari beberapa bagian persoalan umat yang harus diatasi 

melalui dakwah. Perbedaan pendapat serta paham keagamaan pada akhir-akhir ini 

sering mencuat ke permukaan. Berbagai bentuk penafsiran yang baru terhadap 

teks-teks keagamaan sering diketengahkan oleh kelompok tertentu. Perbedaan 

penafsiran adalah hal yang lazim karna sifatnya relatif, sepanjang didasarkan pada 

argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, perlu disadari 

setiap pendapat dan penafsiran untuk dicermati, jangan sampai melampaui batas 

toleransi, yakni menyalahi syariah, atau bertentangan dengan nash-nash Al-Quran 

dan Hadits yang memiliki makna yang jelas dan tegas. 

Penulis sangat berharap kepada para tokoh agama melakukan kajian yang 

mendalam sebelum menyampaikan gagasan kepada umat, gagasan yang kurang 

matang, yang akan menimbulkan silang pendapat dan perbedaan yang tak kunjung 

usai yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan pada masyarakat awam. Ini 
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adalah bentuk macam tantangan dakwah yang cukup sangat merepotkan serta 

membutuhkan perjalan yang sangat panjang. Meskipun demikian, perbedaan 

pendapat tetap harus selalu diselesaikan dengan cara yang arif, bijaksana. Tindak 

kekerasan untuk mengatasi perbedaan pandangan keagamaan yang dianut oleh 

kelompok tertentu, perlu dihindari dan harus senantiasa dapat mengedepankan 

agama sebagai sumber keselamatan serta kedamaian bagi umat manusia. 

NU, dalam hal ini Lembaga Dakwah Nahdlatul 'Ulama (LDNU) sedang 

melakukan kajian untuk memperoleh gambaran tentang potensi umat di berbagai 

daerah, masalah-masalah yang mereka hadapi dan sasaran pengembangan serta 

pembangunan dalam rangka membuat peta dakwah NU yang akurat. Peta dakwah 

yang dimaksud ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dalam metode 

pengembangan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Perencanaan 

dakwah masa depan perlu mengkombinasikan secara baik, bentuk dakwah yang 

sifatnya perbuatan, lisan dan tertulis. Demikian pula halnya kombinasi yang 

berimbang antara dakwah yang sifatnya verbal dan tindakan nyata. Perencanaan 

dakwah perlu diarahkan kepada upaya pencerahan, pemberdayaan dan pembelaan 

umat dalam arti yang seluas-luasnya, menuju peradaban umat yang maju. Salah 

satu keberhasilan dari para kyai dalam menyebarkan Islam di Indonesia adalah 

kemampuannya dalam berdakwah dengan pendekatan budaya yang diakrabi oleh 

masyarakat setempat. Para daI NU sangat memperhatikan sentuhan dakwahnya 

dengan pendekatan kebudayaan kepada masyarakat sebagaimana yang dilakukan 
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oleh Wali Songo seperti cerita wayang, ketoprak dan selain yang dilakukan oleh 

Sunan Kalijaga.218  

Pendapat di atas peneliti memahami bahwa era global yang terbuka 

seperti ini bahkan sudah memasuki era revolusi industri ke-4, NU harus mampu 

menempatkan diri bahwasanya sebagai organisasi massa yang berkonsentrasi pada 

pemberdayaan masyarakat sipil melalui jalur budaya dan bukan politik. Dalam 

sejarah pergerakannya, NU memang lahir pada situasi politik negara yang tidak 

menguntungkan. Namun, kelahiran NU secara utuh dan tegas mendeklarasikan 

sebagai jamiiyyah diniyyah yang berorientasi pada partisipasi pembangunan sosial 

keagamaan dan bukan jalur politik. Meskipun dalam perkembangannya kemudian 

NU tidak bisa lepas dari tarik menarik politik kepentingan oleh karena itu untuk 

memaksimalkan peran kelembagaannya sebagai civil society, NU harus mengingat 

keberadaannya kembali pada substansi dan semangat khittah 1926. Sejak awal 

dicetuskan, kembali, ke khittah bukan kembali berorientasi kepada masa lalu, 

tetapi kembali kepada khittah yang diartikan sebagai menggali semangat dan men 

aktualisasikannya untuk pengembangan organisasi ini ke depan, dengan bentuk 

orientasi untuk menempatkan NU dalam suatu kerangka masa depan, NU sendiri 

maupun bangsa dan negara. Tentu semuanya harus diap terbuka untuk dikritisi, 

digali gagasan-gagasan tersembunyi di dalamnya untuk kemudian dikembangkan 

dan dikongkretkan dalam tindakan nyata. Momentum kembali ke Khittah 1926 ini 

menjadi semangat membangun organisasi NU dalam pengembangan masyarakat 

                                                 
 218H. Syaifullah Rusmin (45) Ketua Katib NU Kota makasaar,  wawancara di Makassar 
26 September 2016 
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sipil melalui jalur pendekatan kultural. Sehingga secara organisatoris, NU tidak 

akan kehilangan corak dan wataknya sebagai organisasi massa yang netral yang 

dapat mengemban amanat perjuangan sebagai organisasi sosial keagamaan yang 

peduli terhadap kehidupan bangsa dalam spektrum atau keadaan yang lebih luas. 

Dari hasil pengamatan bahwa NU dan Kerukunan umat beragama di kota 

Makassar, berbagai kemajemukan yang terdiri dari beberapa suku, ras dan bahasa, 

suatu keniscayaan yang tidak dapat terelakkan, khususnya kemajemukan agama, 

berbagai upaya yang telah dilakukan bersama agar kerukunan umat beragama 

terus terjaga dalam wadah NKRI. Salah satu upaya pemerintah bersama-sama 

dengan komponen agama-agama melahirkan beberapa peraturan, bersama menteri 

agama dan menteri dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 

2006 tertanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala 

Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam menjaga pemeliharaan kerukunan Umat 

beragama, pemberdayaan forum kerukunan Umat beragama dan pendirian Rumah 

Ibadah. Peraturan bersama Kemenag dan Mendagri Nomor 9/8 Tahun 2006 secara 

tegas menandaskan, bahwasanya kerukunan nasional merupakan bagian penting 

dari perwujudan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan kata 

lain, kerukunan nasional dapat tercapai bila kerukunan umat beragama sudah 

diupayakan dan dipelihara bersama-sama dengan baik. 

Sebagai organisasi massa terbesar yang memiliki cara pandang bernegara 

yang toleran dan moderat, NU memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya 

terpeliharanya kerukunan umat beragama. Dialog-dialog antar umat beragama dan 

toleransi dinamis antar agama-agama telah ditunjukkan dan dipelopori oleh NU. 
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Sebab keberadaan NU dengan seluruh kekuatan yang dimiliki akan menjadi mitra 

pemerintah dalam segala upaya memelihara dan meningkatkan kerukunan umat 

beragama menuju pembangunan nasional yang damai, sejahtera dan demokratis. 

Islam adalah agama dakwah, oleh karena itu pekerjaan dakwah adalah 

merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Maju mundurnya 

perkembangan syi'ar Islam sangat tergantung dari pelaksanaan dakwah. Sejarah 

perkembangan Islam menunjukkan bahwa kemajuan yang diraih oleh umat Islam 

pada masa-masa yang cukup panjang, yaitu selama lebih kurang 600 tahun sangat 

ditentukan oleh ketepatan strategi dakwah yang mereka lakukan. Sebaliknya pula, 

kemunduran demi kemunduran yang dialami oleh umat Islam secara beruntun 

hingga sekarang, ini adalah merupakan akibat dari kurang cermat keprihatinan 

terhadap beberapa taktik dan strategi sehingga terkadang dakwah yang tampil 

lebih mengedepankan aspek dari pada formalitasnya, kurang monyentuh substansi 

dan filosofi dari dakwah itu sendiri. Lebih dari itu sekarang tidak lagi sekedar 

berhadapan dengan satu jenis kelompok sosial saja, tetapi dengan masyarakat 

majemuk baik ras, etnis, budaya maupun agama.  

Dari hasil pengamatan tentang hakikat dakwah pada dasarnya adalah, 

kata dakwah berasal dari kata kerja da'a, yad'u dan isim masdarnya da'watan artinya 

adalah ajakan, seruan, undangan dan sebagainya. Akan tetapi secara terminologi 

dakwah adalah ajakan-ajakan dan dorongan bagi manusia kepada kebaikan dan petunjuk, 

menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar, agar kehidupan 

mereka bahagia di dunia dan di akhirat. 
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Konsep dakwah yang dikemukakan oleh Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya 

Hidayatul Mursyidin, ini mencakup berbagai komponen dalam penyelenggaraan 

dakwah, yaitu (1) dakwah itu bersifat ajakan bukan paksaan baik halus maupun 

kasar agar orang dengan kesadaran sendiri berbuat kebaikan dan menjauhi kebur 

ukan. Dakwah bukanlah indoktrinasi agitasi maupun sugesti. Target dakwah itu 

adalah berupaya menghidupkan kembali potensi iman nubuwah yang ada dalam 

setiap pribadi manusia yaitu pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhannya. (2) 

Tujuan kehidupan seseorang adalah untuk meraih kebaikan yang bersifat syar'i 

maupun kebaikan yang diperoleh melalui hasil pengalaman panjang manusia dan 

sebaliknya pula seseorang hendaklah menjauhi keburukan yang sudah ditegaskan 

syar'i maupun keburukan yang merupakan hasil pikiran manusia (3) Kehidupan 

yang kekal dan abadi itu adalah dialam akhirat yang telah dipersiapkan melalui 

kehidupan duniawi, maka dari setiap orang hendaklah bercita-cita untuk meraih 

kebahagiaan itu yang diawali dengan kebahagiaan di dunia dan berakhir dengan 

kebahagiaan di akhirat nanti. 

Ketika menoleh dari sejarah tentang sejarah tokoh-tokoh dakwah (rijalal-

dakwah) dapat ditemukan dalam perjalanan kehidupan pribadi-pribadi muslim 

yang dengan teguh berpegang kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw, 

sekalipun pada saat mulanya mereka adalah penentang dakwah rasul. Mereka 

mengalami proses konversi agama yang luar biasa dahsyatnya setelah menerima 

hidayah dari Allah swt. Ini disebabkan karena proses peralihan iman itu berjalan 

menurut pola keyakinan, bukan karena desakan dari faktor eksternal. Umar bin 

Khattab dikisahkan yang dahulunya adalah penentang rasul akan tetapi, setelah 
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beliau memperoleh hidayah lalu terjadilah proses konversi iman yang luar biasa 

dan ia berubah menjadi pencinta Rasul, pembela Islam yang luar biasa sehingga 

diberi gelar Umar Al-Faruq, memiliki ketajaman analisis ij-tihad. 

Pesan utama dari dakwah adalah penegasan kembali makna tauhid, yaitu 

pengesaan terhadap Allah swt, dengan sesungguhnya baik zat dan sifat maupun 

af’al-nya. Penegasan kembali Allah swt, maka manusia pada dasarnya memiliki 

derajat yang sama, namun yang membedakan adalah hanyalah tingkat prestasi 

secara pribadi yang mereka hasilkan yang disebut dengan taqwa. 

Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi faktor utama Islam dalam waktu 

yang sangat amat singkat dilihat dari sudut perkembangan ajaran agama-agama 

sebelumnya, sambutan yang cepat dari manusia yang dibawa Islam sesuai dengan 

penyakit sosial yang sedang diderita masyarakat, yaitu adanya sistem pelapisan 

sosial bahkan juga oleh para pemuka agama dan inilah yang disebut dengan religo 

feuda Usme, yaitu sikap feodal yang dibungkus oleh baju agama. Islam tampil ke 

atas pentas sejarah kehidupan bangsa manusia, tidak hanya sekedar datang dengan 

konsep-konsep ritual semata, tetapi kehadirannya membawa seperangkat pesan-

pesan moral untuk melakukan beberapa rekonstruksi terhadap peradaban umat 

manusia yang sudah tercemar sebelumnya.  

Masyarakat yang menerima ajaran Islam dan kerasulam Muhammad saw, 

adalah pada dasarnya disebabkan karena adanya pandangan yang baru tentang 

kemanusiaan yang dibawa Islam berbeda dengan penampilan agama lain. Letak 

ketertarikan mereka terhadap Islam, karena Islam datang sebagai obat kerinduan 

mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang telah lama sirna dari permukaan 
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bumi. Islam hadir sebagai kekuatan moral pembebas yang melepaskan manusia 

dari penindasan yang telah dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan 

dan membungkus kekuasaan mereka dengan legitimasi kekuasaan yang sacral, 

yang bersumber dari modifikasi beberapa ajaran kristen dan majusi. Uraian 

tersebut di atas merupakan letak kekuatan dakwah Islam bukan terletak pada 

kekuasaan yang dipegangnya, tetapi pada keluhuran dan kesucian ajaran yang 

dibawa Islam untuk kebaikan umat manusia serta semesta alam.  

Para daI dituntut tidak hanya sekedar menyampaikan secara lisan nilai-

nilai keutamaan ajaran-ajaran Islam, akan tetapi juga pada kemampuan para daI 

mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat dengan perkataan lain, seorang 

daI selain sebagai pembicara akan tetapi juga sebagi pemimpin sosial yang berada 

di tengah umat manusia untuk melakukan rekonstruksi dan rekayasa sosial. Peran 

NU sebagai sebuah gerakan kultur di tengah-tengah masyarakat tidak sebatas pada 

transformasi spiritual dan moral. Seperti yang pernah dicatat oleh Clifford Geerfy 

NU sebagaimana direpresentasikan oleh aktifitas para kyai (tokoh utama di NU) 

yang memerankan diri sebagai cultural broker atau penghubung budaya antara unit 

kecil NU, yakni pesantren-pesantren dan "dunia luar". Kyai berfungsi menyaring 

atau menyeleksi mana unsur budaya yang boleh dan mana yang tidak boleh  

masuk dalam arus perubahan social, sekali lagi melihat bahwa kyai berperan 

dalam membendung berbagai dampak negatif dari arus budaya luar yang masuk 

dalam kehidupan masyarakat tradisional. Perkembangan teknologi komunikasi 

dan informasi yang melahirkan arus informasi yang dasyat, yang membuat kyai 

tidak mungkin lagi dapat menyaring dan membendungnya. Kyai akan menjadi 
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kehilangan peranannya jika perannya sebagai perantara dalam arus perubahan 

yang berlangsung sangat cepat itu, kemudian menjadi sekedar hanya menjalankan 

posisi yang sekunder saja dan tidak kreatif. Kyai akan mengalami kesenjangan 

budaya (culturalgap) dalam masyarakat sekitarnya.219 

Pernyataan di atas tersebut peneliti memahami bahwasanya pandangan 

ini memang sangat brillian dalam memandang peran kyai, yang meskipun begitu 

bahwa ia sebenarnya kyai tidak memiliki sikap dan pendekatan-pendekatan yang 

orisinil terhadap problem sosial dan arah perubahannya, namun kyai tidaklah 

berperan pasif sebagai penyaring atau peredam perubahan yang mengendalikan 

informasi untuk kepentingan mempertahankan status dan otoritas tradisionalnya, 

melainkan justru menjadi pelopor perubahan yang berperan aktif turut menyiasati 

problem sosial dan menyusun agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan 

kebutuhan nyata masyarakat lokal. 

Pergeseran pandangan ini untuk memperlihatkan dengan jelas betapa NU 

memiliki dinamikanya sendiri dalam merespon perkembangan zaman, di sisi lain 

NU juga tidak bisa menghindar dari tuntutan zaman untuk memperbaiki dirinya 

sendiri, melakukan inovasi-inovasi kreatif dan menciptakan siasat-siasat dalam 

menghadapi perubahan. Kenyataan ini diilhami oleh dua hal: Pertama, lingkungan 

yang berubah akibat perkembangan budaya dan teknologi berikut ancaman dan 

tantangannya serta mendorong NU untuk melakukan perubahan; Kedua watak 

pembawaan Islam bersifat dinamis yang memberikan impuls-impuls (dorongan) 

untuk berkembangan. Kendati demikian, perkembangan yang mungkin dilakukan 

                                                 
219Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel, wawancara di 

Makassar, 20 Desember 2016  
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oleh Islam adalah sejauh perkembangan itu tidak merusak nilai-nilai subtansialnya 

sendiri, seperti kaidah fiqh hal ini disebut dengan "al-Muhafadhatu ala al-Qadimi al-

Saleh walakhdu biljadidi al-aslah dalam konteks ini, respon NU dan LDNU sebagai 

leadingsector dakwah Islamiyah di kalangan umat nahdliyyin terhadap globalisasi 

berfokus pada masalah, NU harus mengikuti arus globalisasi dengan konsekuensi 

akan terjadinya krisis identitas, pendangkalan aqidah dan krisis sosial, ekonomi 

serta politik yang mendera pada ummat bangsa dan negara, atau justru bersikap 

sebaliknya, terus melawan dengan segala resiko kalah dan terpinggirkan.220 

Dari uraian di atas mengenai aktivitas NU bisa dilihat betapa tantangan 

NU dan LDNU sebagai leading sector dakwah Islam semakin berat, di satu sisi NU 

menyadari betapa derasnya globalisasi bukan hanya realitas yang given, melainkan 

mengandung ancaman sekaligus tantangan bagi kepentingan bangsa serta ummat 

Islam, di sisi lain NU dalam globalisasi menuntut jawaban yang tepat, kritikal dan 

kearifan sikap dalam konteks yang akhir-akhir ini, NU dan terkhususnya LDNU 

sebagai leading sector sesungguhnya sangat membutuhkan model-model strategi 

dakwah yang jitu dan fresh (segar) yang sanggup mengantisipasi perubahan akibat 

arus gencar globalisasi serta merombak tatanan sosial tanpa menimbulkan gejolak 

konflik horizontal yang berkepanjangan yang tidak menimbulkan sikap fanatik, 

namun pengertian fanatik tidak selalu buruk, sebab ada pula fanatik yang baik 

yaitu sepanjang diartikan sebagai kekuatan pendirian yang berpegang pada akidah 

serta ketaatan dalam menjalankan agama. Fanatik memiliki arti negatif apabila 

pengertiannya berhubungan dengan sikap orang yang mengklaim paling benar dan 
                                                 

220 Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar, 5 
Desember 2016 
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agama orang lain berada dalam posisi yang salah, serta sikap bermusuhan dan 

keinginan menghapuskan keberadaan agama lain. Islam sebagaimana agama besar 

lainnya telah memberikan kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran, akan tetapi 

dengan munculnya sikap yang lebih moderat terhadap nilai-nilai modernitas yang 

pada gilirannya akan memberikan wajah Islam yang seharusnya yaitu, toleran, 

moderat dan liberal, maka umat Islam makin sempit kemungkinan munculnya 

gerakan-gerakan ekstrimis, untuk itu dakwah Islam dalam aktifitas hidup terus 

dilaksanakan oleh PCNU kota Makassar dengan mengedepankan prinsip tawasuth 

(moderat) ‟itidal (keadilan) tasamuh (toleran) dan tawazun (berimbang).  

Dakwah diarahkan untuk menegakkan dan mensyi`arkan ajaran Islam 

Ahlssunah Wal Jamaah (ASWAJA) di tengah-tengah kehidupan umat manusia, 

serta untuk membangun kehidupan masyarakat yang diridhai Allah swt. Karena 

itu dakwah Islam yang telah diupayakan PCNU Kota Makassar merupakan usaha 

menguatkan paham ASWAJA dari ancaman Islam garis keras atau radikal. Atas 

dasar inilah maka dari PCNU kota Makassar selaku dai (subyek dakwah) sangat 

memperhatikan azas yang menentukan sebuah strategi dakwah yang mengenai 

sasaran. Strategi dakwah artinya sebagai metode, siasat, taktik atau manuver yang 

dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah. Azas-azas tersebut meliputi azas 

filosofis, azas kemampuan dan keahlian dai, azas sosiologis, azas psikologis, azas 

efektifitas serta efisiensi. Azas-azas tersebut mampu menentukan efisiensi dan 

efektifitas strategi yang diterapkan. PCNU kota Makassar tengah memperhatikan 

asas tersebut dalam menyelesaikan permasalahan persoalan umat. Dikatakan pada 

bab sebelumnya bahwasanya ada tiga gerakan yang oleh NU mendapat perhatian 
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tersendiri yaitu paham liberal, paham wahabisme atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan wahabi paham radikal dan penafsiran ajaran ahli sunnah wal jama'ah yang 

setengah-setengah. NU menerapkan strategi untuk menguatkan pondasi kader dan 

anggota dari tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yakni akidah dengan pemahaman 

dari ahli sunnah wal jama'ah secara senantiasa konsisten, kemudian secara syariat 

dengan penerapan madzhab syafi'i yang sebenar-benarnya dan tasawwuf dengan 

pola pergerakan tarekat yang berada di bawah naungan NU.221  

Aspek di atas dapat pula dikatakan sebagai strategi, karena sifatnya yang 

bertahan atas segala ancaman dari pihak luar. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

sebuah strategi karena mengandung respon atas ancaman dari pihak luar dengan 

menggunakan taktik agar tercapai tujuannya. Tiga gerakan yang tengah dihadapi 

NU merupakan ancaman bagi organisasi NU. Karena itu PCNU Kota Makassar 

merasa perlu untuk mengantisipasi ancaman tersebut melalui tiga aspek di atas. 

 NU merasa mampu mengatasi persoalan yang mengancam idealisme 

organisasi, termasuk di antaranya paham radikalisme. Maka dari itu, strategi yang 

diterapkan oleh NU bila ditarik dari segi efisiensi dan efektifitas, akan ditemukan 

dari satu rumusan mendekati sempurna. Kesempurnaan ini dilihat dari aspek hasil 

yang ada saat ini, dimana pengaruh gerakan-gerakan itu tidak muncul dalam kubu 

NU. Sebaliknya, masa NU mampu menjadi penyeimbang ketika kelompok yang 

dianggap melenceng tengah melakukan aksinya. Setidaknya NU mampu menjadi 

barometer Islam yang baik. Metode atau strategi yang digunakan NU bila dirunut 

                                                 
221 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel, wawancara di 

Makassar 20 Desember 2016.  
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pada azas filosofis, maka dihasilkan satu kesinkronan antara tujuan dari strategi 

dan visi misi NU yang sebenarnya.  

Kemudian bila dilihat dari azas sosiologis dan kemampuan, NU memiliki 

titik temu di mana kultur NU yang sebagian besar pesantren dan tokoh NU yang 

merupakan kyai memiliki potensi untuk berdakwah dalam Islam. Kebijakan yang 

disusun guna mengantisipasi ancaman yang datang merupakan kompetensi yang 

dimiliki oleh NU selaku basis masa pesantren dan tokoh kyai. Azas yang lain 

yaitu psikologis dan efektifitas, semakin menambah kejelasan bahwa strategi NU 

dalam menjalankan dakwah semakin mendekati kesempurnaan. Setidaknya ada 

pola-pola pemikiran kejiwaan dalam pesantren yang sudah tertanam sehingga 

kejanggalan akan tereliminir. Sedangkan dari efektifitas, jelas sekali NU memiliki 

aspek tersebut. Dari ruang lingkup regenerasi meliputi kaum santri yang sudah 

terkondisi dengan doktrin kyai dan sistem pesantren, semakin memudahkan NU 

menjalankan peran tugas dakwahnya, sebagai antisipasi ancaman dan gangguan 

sekaligus meningkatkan kualitas masa. Berangkat dari situ, bisa digaris bawahi 

bahwa sistem dan strategi dakwah NU hampir mendekati sempurna. 

Salah satu bukti kegiatan NU adalah dalam melaksanakan dakwah adalah 

Pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Makassar, mengadakan sholawat akbar 

di Masjid Al-Fatih al-Anshar, Tello Baru, Makassar. Kegiatan yang berlangsung 

selama kurang lebih dua hari ini dibuka oleh Kabag Kesra Pemkot Makassar. Drs 

H Kamaruddin Munde yang telah mewakili Walikota Makassar. Kegiatan yang 

dikemas dalam lomba sholawat antar MWCMI ini, diikuti oleh 30 kelompok 

sholawat. 
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Ketua PCNU Kota Makassar H Abd Wahid Tahir menyampaikan,bahwa 

pentingnya kegiatan Makassar bersholawat dari sisi pembinaan aspek mental 

masyarakat. Sebab dari pendekatan agama, sholawat yang terus dilantunkan akan 

mengundang datangnya sholawat atau turunnya kedamaian dan ketenteraman, 

seperti sabda Nabi saw. Hal ini dipercaya dari pendekatan agama akan berdampak 

secara tidak langsung pada stabilitas kota Makassar yang akhir-akhir ini dilanda 

isu-isu begal dan geng motor. PCNU Kota Makassar akan berusaha mendukung 

penuh seluruh program wali Kota Makassar, dalam bentuk pembinaan keagamaan 

masyarakat desa dan kota Makassar. Beberapa waktu lalu, PCNU Makassar juga 

mengadakan MTQ untuk anak lorong.222  

Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar menggelar kegiatan pembacaan 

zikir, yasinan, doa dan tauziyah serta diskusi keagamaan yang mereka namakan 

Lailatul Ijtima‟. Kegiatan itu merupakan tradisi dan ritual yang dilaksanakan 

setiap malam Jumat ditempat para tokoh. Anregurutta KH Sanusi Baco dalam 

tauziyahnya menyampaikan bahwa bukanlah termasuk dikategorikan orang yang 

baik “Laesal Birra” bilamana sudah beribadah  menghadap ke timur dan ke barat.  

Akan tetapi orang yang baik adalah orang yang memiliki keyakinan iman 

(Kesalehan Tauhidiyah) yang terbukti nyata dalam bentuk kesalehan sosialnya 

seperti tawadhu, suka berbagi rezki baik kepada orang yang dikenal maupun 

kepada orang yang tidak dikenal, semata mata karena mengharapkan Ridha Allah 

swt.223 

                                                 
222Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar, 5 

Desember 2016 
223 Hasil Pengamatan Masjid Kompleks Perumahan Depag Daya Makassar, 16 

september 2016 
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Hasil wawancara dengan Kakanwil Kemenag Sulsel Abd Wahid Thahir 

bahwa tradisi kegiatan NU senantiasa dilaksanakan dan jangan sampai terputus 

apalagi berhenti. Karena menurutnya, fadhilah suatu kegiatan sangat banyak, di 

samping mengandung nilai ibadah, juga mengandung nilai muamalah yakni 

silaturrahmi. “Tak kalah pentingnya untuk memperdalam pemahaman akan nilai-

nilai positif yang terkandung dalam ajaran Islam.224 Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama Kota Makassar, mendorong fungsi Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) 

se-kota Makassar semakin maksimal. Hal ini terungkap dalam rapat pleno PCNU 

Makassar, Rabu (3/12), di Kantor NU Sulawesi Selelatan, Makassar. Rapat juga 

membahas program pembentukan Lembaga dan Lajnah di internal kepengurusan 

cabang.225 

Dari hasil wawancara Ketua PCNU Makassar Abd Wahid Thahir bahwa 

pembentukan Lembaga Lajnah adalah unutk penyegaran organisasi NU di tingkat 

kecamatan (MWCNU) penting mendapat perhatian, Serta MWCNU dan Ranting 

NU merupakan garis pertahanan Nahdlatul Ulama di kecamatan dan kelurahan 

dan Jangan samapai hanya bermunculan pada setiap momen-momen tertentu saja 

misalnya konfercab, raker dan sebagainya. Namun keberadaannya harus sebagai 

penyambung lidah dari pengurus cabang ke warga Nahdliyin di kecamatan dan 

ranting.226 

                                                 
224Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar, 5 

Desember 2016 
225Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar, 5 

Desember 2016  
226Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar, 5 

Desember 2016   
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Dari hasil beberapa wawancara di atas adalah dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan suatu Lembaga dan Lajnah juga tak kalah urgen sebagai penerjemah 

program kerja pengurus juga perpanjangan tangan dari NU Makassar. Hal ini juga 

terkait dengan pembagian bidang garap dan tanggung jawab tertentu, misalnya 

urusan dakwah, pesantren, perguruan tinggi dan lain-lain. Apalagi, kata Wahid, 

ada sedikit keprihatinan di kalangan PCNU Makassar tentang maraknya aliran 

aliran garis keras, sehingga peran segenap komponen NU harus optimal. PCNU 

Kota Makassar akan membentuk tim media dan memperkuat kerja-kerja lembaga. 

Misalnya keberadaan Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia) yang akan konsentrasi penuh menyebarkan nilai-nilai Ahlussunah 

wal-Jamaah An-Nahdliyah kepada seluruh lapisan warga Nahdliyin di Makassar. 

Lanjut dari hasil wawancara oleh Abd Wahid Thahir Ketua NU Makassar 

mengatakan bahwasanya dalam pembentukan lembaga lajnah dan penyegaran 

MWC NU Kecamatan Se-Kota Makassar penting untuk diperhatikan. Keberadaan 

lembaga lajnah di NU Makassar sangat urgen selain sebagai penerjemah program 

kerja pengurus juga perpanjangan tangan dari NU Makassar, terkait dalam bidang 

garapan-garapan yang tertentu, misalnya garapan dakwah digarap oleh Lembaga 

Dakwah (LDNU), Pendidikan Pesantren digarap oleh Rabitah Ma’had Islamiyah, 

Perguruan Tinggi digarap oleh Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama dan 

sebagainya.227 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan MWC 

dan Ranting-ranting sebagai garis pertahanan Nahdlatul Ulama di kecamatan dan 

                                                 
227 Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Makassar 5 

Desember 2016  
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Kelurahan sangat penting, karena keberadaannya sebagai penyambung lidah dari 

pengurus cabang ke warga Nahdliyin di kecamatan dan ranting. Disisi lain sebagai 

bentuk sedikit kekhawatiran pengurus NU terkait isu radikalisme dan wahabisme 

di Makassar, NU Makassar akan membentuk tim media dan memperkuat kerja-

kerja lembaga yang akan konsentrasi penuh menyebarkan nilai-nilai Ahlusunnah 

wal Jamaah Nahdliyah kepada seluruh lapisan warga Nahdliyin di Kota Makassar 

mengenai bahaya paham wahabisme, terorisme, khilafah dan ISIS. 

Kegiatan yang dilakukakan pengurus NU dalam berdakwah tidak hanya 

dilakukan di atas mimbar saja namun dakwah dilukan dalam bentuk lain seperti 

melakukan gerakan, dilakukan seperti pemeriksaan geratis dan bakti sosial itu 

menandakan bahwa NU selalu menjaga eksistenssinya sebagai organisasi besar.  

Sementara Rais Syuriyah PWNU Sulsel Anregurutta Dr KH Sanusi Baco 

dalam tausiahnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca basmalah. 

Ia mengatakan, setiap kali melakukan aktifitas hendaknya selalu dimulai kalimat 

basmalah. Hal ini disebabkan manusia sumber kelemahan dan kealpaan. Dengan 

membaca basmalah tanda manusia menyerahkan segalanya pada Allah swt, Yang 

Maha Kuat.228 

Pengurus Muslimah Nahdatul Ulama (NU), sangat diharapkan senantiasa 

mengembangkan organisasi NU dengan beberapa program. Antara lain dibidang 

dakwah, pendidikan, ekonomi koperasi, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Hal 

itu diungkapkan anggotah Muslimat Nahdatul Ulama Sulawesi Selatan.229 sejalan 

                                                 
228 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel. Wawancara 

di Makassar 20 Desember 2016  
229 Siti Rahmah (45. Th) anggota Muslimat NU Sulawesi selatan,wawancara 5 Februari 

2016 
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dengan program pemerintah kota menjadikan Makassar menuju kota dunia. 

Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Makassar, dalam medukung program 

pemerintah melakukan kegiatan seminar dengan tema Meningkatkan layanan 

Institusi Muslimat Nahdatul Ulama dalam Pembangunan Moral Bangsa. Dalam 

seminar ini membahas tentang metode strategi pengasuhan anak di era digital. 

Sementara dewan Pakar Muslimat NU kota Makassar Dr.Hj Amrah kasim Ma, 

membahas penegakan Akidah dalam pembangunan Moral bangsa.230 Dari hasil 

wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa NU dalam perkembangannya mau 

tidak mau harus berhadapan dengan kondisi perubahan zaman dan situasi politik 

yang ada. "Ini merupakan satu tantangan bagi organisasi Islam yang telah 

berkiprah sejak pra kemerdekaan. 

Sementara itu, Rois Syuriah NU Sulsel, KH Sanusi Baco Lc, mengatakan 

bahwa muktamar NU harus dalam pemantapan organisasi, juga akan membahas 

peta dakwah sebagai salah satu peranan NU. "Kita sudah memiliki peta dakwah 

yang akan dibicarakan dalam muktamar, termasuk membahas bebrapa problema 

yang dihadapi dalam era globalisasi," kata Sanusi, yang juga Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Sulsel. Dia mengatakan, dakwah merupakan salah satu dari tiga 

amanah yang diemban organisasi Islam ini. Apalagi peranan dakwah menjadi alat 

strategis dalam menyiarkan Agama Islam.231  

Lebih jauh dia mengatakan, tantangan para ulama atau da‟I saat ini tentu 

berbeda dengan satu dasawarsa yang lalu. Sehingga selain bekal keilmuan yang 

                                                 
230 See more at: http://lintasterkini.com/06/02/2016/muslimat-nu-kota-makassar-gelar-

konfrensi-cabang.htmlsthash.U9oHVFGS.dpuf 
231 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel, wawancara di 

Makassar, 6 Desember 2016  

http://lintasterkini.com/06/02/2016/muslimat-nu-kota-makassar-gelar-konfrensi-cabang.htmlsthash.U9oHVFGS.dpuf
http://lintasterkini.com/06/02/2016/muslimat-nu-kota-makassar-gelar-konfrensi-cabang.htmlsthash.U9oHVFGS.dpuf
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harus dimiliki, para daI juga harus dapat `membaca` perubahan zaman. "Kader-

kader yang dapat berdakwah harus terus ada. Karena harus disadari bahwa ulama 

dari kalangan NU sebagian besar telah meninggal dengan membawa ilmunya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjutnya, kader-kader NU berharap dari muktamar 

ini akan lahir suatu pemimpin yang mampu menakodai dan mengarahkan kearah 

perjuangan organisasi dan membimbing para daI dalam menjalankan tugasnya. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Tanfiziah NU Sulsel, Ustadz Zein 

Irwanto bahwa telah dilakukan pada muktamar NU ke-32 diharapkan menjadi 

spirit bagi peserta muktamar untuk menentukan arah kiprah NU ke depan. 

Lebih jauh kedepan dia mengatakan, kader-kader NU harus menyadari, 

tantangan organisasi ini ke depan akan semakin berat di tengah era globalisasi, 

sehingga sangat dibutuhkan figur pemimpin yang bisa menjadi teladan, sekaligus 

membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik dan tidak terjebak dalam politik 

praktis. Hal yang sama dikemukakan oleh sesepuh NU di Sulsel, Sanusi. "NU 

harus kembali ke khittah atau amanah dasarnya dengan menjalankan ketiga fungsi 

itu yakni meningkatkan pendidikan, sosial kemasyarakatan dan dakwah," ujarnya. 

Dia mengatakan, sesuai dengan lambang NU yakni bola dunia yang diikat tali dan 

terdapat sembilan bintang, memberikan gambaran bahwa misi dan perjuangan NU 

untuk merekatkan umat Islam secara global melalui peran dan peranan para ulama 

yang mewakili simbol sembilan bintang. 

Hal yang sama dikemukakan sesepuh NU di Sulsel, Sanusi. "NU harus 

kembali ke khittah atau amanah dasarnya dengan menjalankan ketiga fungsi itu 

yakni pendidikan, sosial kemasyarakatan dan dakwah," ujarnya. Dia mengatakan, 
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sesuai dengan lambang NU yakni bola dunia yang diikat tali dan terdapat 

sembilan bintang, memberikan gambaran bahwa misi dan perjuangan NU untuk 

merekatkan umat Islam secara global melalui peranan para ulama yang mewakili 

simbol sembilan bintang. Maka program kerja yang rumuskan ini tetap bersinergi 

dengan program kerja khsusnya di kota Makassar.232 

Dari hasil beberapa pengamatan bahwa NU lewat asosiasi Majelis Ta`lim 

Indonesia (AMTI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah merumuskan beberapa 

program kerja untuk jangka waktu lima tahun dalam mendukung program kerja 

pemerintah kota yang salah salah satunya melalui metode dakwah. "Program kerja 

yang kita rumuskan ini tetap bersinergi dengan program kerja dari pemerintah 

kota tapi dalam metode lain seperti dakwah," ujar Pimpinan AMTI Makassar 

Indira Yusuf Ismail di Makassar. Dia mengatakan, program kerja dirumuskan 

beberapa bidang-bidang diantaranya  

Pertama, bidang Sosial dan Kesehatan yang memprogramkan sosialisasi 

atau mencanangkan penyuluhan perilaku hidup bersih dan selalu sehat (PHBS). 

kemudian penyuluhan kesehatan kulit, gigi, mulut dan narkoba dalam bentuk 

taushiyah yang melibatkan para alim-ulama serta praktisi kesehatan, serta 

menghimpun bantuan sosial dalam bentuk barang ataupun donasi lainnya.233  

Kedua, bidang Pengkajian dan Dzikir mengagendakan program kerja 

pengajian dan dzikir yang rutin agar dilaksanakan dengan menggandeng Pemkot 

Makassar, PKK Kota Makassar, DWP Makassar dan Dekranasda Makassar.  

                                                 
232 Anregurutta KH M Sanusi Baco (81 Th) Rais Syuriyah PWNU Sulsel, wawancara di 

Makassar, 6 Desember 2016 
233Hasil pengamatan di Antara bahwa asosiasi Majelis Ta`lim Indonesia (AMTI) Kota 

Makassar, 13 Oktober 2016 
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Ketiga bidang Pendidikan dan Dakwah adalah yang memprogramkan 

pembinaan membaca tulis Al-Qur`an dan silaturahmi antar Majelis Taklim se-kota 

Makassar, serta melaksanakan peringatan hari besar Islam sepanjang tahun 2016 

dan menggelar perlombaan yang bersifat Islami. Ketua Harian AMTI Kota 

Makassar, St. Zulfaidanur Joesoef Madjid menyampaikan program kerja yang 

akan dijalankan AMTI kota Makassar selama tiga tahun ke depan akan diarahkan 

untuk bersinergi dengan program Pemkot Makassar. 

Sinergitas program itu sebagai perwujudan dukungan NU kota Makassar 

terhadap pemerintahan melalui bidang Organisasi dan Pengembangan berencana 

memprogramkan pendirian koperasi syariah, menggelar pelatihan keterampilan, 

serta kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan anggota, serta 

melaksanakan bazaar yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi anggota.234  

Adapun berkaitan dengan strategi dakwah yang dikembangkan oleh NU, 

maka pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh model pemikiran dan 

prilaku (manhaj al-fikr wa sirah) dalam pembumian ajaran Islam yang bertumpu 

pada tiga sikap dan karakter dalam beragama:  

Ke empat Tawassuth (moderat) yaitu sikap tengah yang berintikan pada 

prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah 

kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim (tatharruf). Implementasi sikap ini 

dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal 

dan dalam konteks aqidah tidak gampang memberikan vonis kafir, sesat kepada 

                                                 
234St. Zulfaidanur Joesoef  Madjid (44. Th) Ketua Harian AMTI Kota Makassar, diambil 

dari artikel tahun 2016 
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orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, Taqdir dan ikhtiyar 

dan antara taqlid dan ijtihad. 

Kelima Tawazun dan Ta‟adul (keseimbangan) sikap ini terepleksi dalam 

tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya yaitu dengan mengambil sikap 

akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar ma‟ruf nahi munkar. 

Ke enam Tasamuh (toleran) yaitu mengembangkan dan menumbuhkan 

sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam 

konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwwah 

baik ukhuwwah Islamiyah, Basyariyah maupun Wathaniyah.  

Dengan mendasarkan pada tiga pilar maka strategi perjuangan dakwah 

NU menuju ‘izzul Islam wal muslimin lebih pada pilihan strategi pembudayaan 

nilai-nilai Islam. Pendekatan kultural juga bisa dimaknai upaya pembumian ajaran 

Islam dengan menggunakan beberapa perangkat budaya lokal sebagai instrumen 

dakwahnya. Program pokok pengembangan NU dijelaskan beberapa prinsip dasar 

dalam berdakwah dengan melakukan tranformasi sosial menuju „izzul Islam wal 

muslimin. Walaupun demikian pendekatan-pendekatan struktural juga dilakukan 

dengan melakukan advokasi-advokasi yuridis dan politik yang diperankan oleh 

elit-elit NU ataupun tokoh NU yang non structural yang tersebar diberbagai partai 

politik. Pandangan para elit NU perjuangannya pembumian syari‟at Islam adalah 

kewajiban agama dengan memperjuangkan sesuatu yang paling mungkin dicapai 

dan sesuatu yang paling mungkin tercapai adalah yang paling tepat digunakan. 

Dalam konteks hukum agama (bidang muamalah) berlaku prinsip yang disebut 

dengan prinsip „tujuan dan cara pencapaianya” (al-ghayah wa al-wasail). Selama 
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tujuan masih tetap, maka cara ini pencapaiannya menjadi sesuatu yang sekunder. 

Tujuan hukum akan senantiasa tetap, tetapi cara pencapaianya bisa berubah-rubah 

seiring dengan dinamika zaman. 

Prinsip dasar yang dikembangkan NU dalam merespon arus perubahan 

dalam bentuk berbagai macam multi dimensi dalam kehidupan khususnya, yang 

berkaitan dengan problematika hukum kontemporer (al-waqi’iyyah al-haditsah) 

serta perubahan kebudayaan, NU berpegang pada kaidah ” al-Muhafadhatu ‘ala 

al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah”  

الِحِ وَالْْخَْذُ بالجَدِيْدِ الْْصَْلحَ       الَْمُحَافظََةُ عَلىَ الْقدَِيْمِ الصَّ

 
Terjemahnya : 

yaitu memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan 

mengambil hal-hal baru yang lebih baik. 

C.  KontribusiDakwah Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Keagamaan .  

Fenomena baru di kalangan Nahdliyin  susatu hal yang belum pernah 

terjadi dalam sejarah NU, sebuah gerakan pembaharuan yang dilakukan generasi 

muda NU, kemudian disebut kaum Nahdliyin. Mereka melakukan pembaharuan 

wacana tentang berbagai macam isu keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, 

kenegaraan dan global. Pembaharuan dilakukan dengan merespon wacana lama 

yang tradisional, yang sudah lama berkembang dikalangan umum Nahdliyin sejak 

kelahiran organisasi NU, pada saat itu dapat pula dikatakan merupakan upaya 

pengorganisasian kelompok Islam tradisonal bukan mengintroduksi ajaran baru. 

Sebab ajaran NU yang becorak tradisional sudah lama hidup sejak Islam masuk ke 

Indonesia. Memang diantara sebab lahirnya NU adalah sebagai reaksi lahirnya 
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organisasi Islam modern di Indonesia. NU mengklaim dirinya sebagai pengawal 

tradisi Islam dan tradisi lokal yang tidak bertentangan sehingga kemudian disebut 

dengan organisasi Islam Tradisional.235   

Pertumbuhan serta perkembangan para intlektual NU setelah kembali ke 

Khittah. NU bertekad meninggalkan kegiatan politik praktis. Sejak itu pula NU 

menegaskan bahwa organisasi ini ketika didirikan merupakan jam‟iyah diniyah 

(orgamisasi keagamaan), pada saat NU menjadi partai politik atau bergabung 

dengan salah satu partai politik, dimensi keagamaan masih tetap menyertainya. 

Karena NU dipimpin oleh para ulama maka semua bimbingan yang diberikan 

ulama dalam masalah-masalah keagamaan akan selalu diikuti mereka. Demikian 

juga masalah-masalah selain keagamaan dan global akan selalu didekati dengan 

prespektif agama Islam, kemudian dikembangkan hi nggga masalah penyikapan 

atau pelaksanaan.  

Sementara itu diskusi-diskusi keagamaan yang dilaksanakan di berbagai 

daerah menjadi kian marak, setelah perhatian warga Nahdliyin bergeser dari 

orientasi politik ke orientasi sosial keagamaan, kemudian berkembang diskusi-

diskusi keagamaan, sebagai wacana baru untuk menerapkan dan memperluas 

cakupan penalaran Fiqih tradisional, ke wilayah-wilayah dan masyarakat yang 

baru dan untuk membuat diskusi lebih sistimatis dan relevan.     

Secara umum meski dengan sangat pelan, sebenarnya telah menjadi 

perubahan wacana dikalangan kaum Nahdliyin. Namun dibandingkan dengan 

kokohnya tradisi, seakan perubahan itu sama sekali tidak ada artinya. Memang 
                                                 
 235H. Nurhalid ( 55 th ) Wakil Ketua Tanfiziyah NU. wawancara di Makassar, 22 
Novemvember 2018. 
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hampir semua kyai mengatakan bahwa perubahan evolusi telah ada dan tidak 

perlu dilakukan perubahan secara revolusioner. Perubahan secara alami telah 

terjadi dalam memahami  agama, terutama dalam bidang fikih, perubahan itu 

memang sangat pelan namun sudah mampu memenuhi kebutuhan setiap zaman, 

namun perubahan itu tidak boleh menggangu atau menlenyapkan pelestarian 

tradisi. 

Sedangkan menurut kyai Musawwir Dahlan mengatakan bahwasanya 

perubahan itu memang diperlukan namun tidak boleh menyimpang dari prinsip-

prinsip tradisi. Ajaran agama Islam bersifat fleksibel karena itu bisa diterapkan 

pada semua tempat dan waktu. Hanya beberapa hal yang bersifat teknis memang 

perlu perubahan namun sama sekali tidak bisa mengubah subtansi ajaran yang 

besifat pribadi.236   

Strategi organisasi Dakwah PCNU Kota Makassar Dalam Membentengi 

warga dari paham radikalime dalam memahami agama Islam, strategi dakwah 

PCNU Kota Makassar sebagai berikut:237 

a. Seminar  

1. Program pokok 

a. Peningkatan pemahaman tentang motivasi gerakan agama Islam 

radikal dalam ruang lingkup mikro maupun makro. 

b. Islam dan Pluralisme keberagamaan dalam kajian teologis. 

c. Pemahaman Islam secara integral komprehensif 

 
                                                 

236Musawwir Dahlan (56.th) Pendiri Podok Pesntren di Pangkep Jagung, wawancara di 
Makassar 21 November 2016  

237 Senong (40 th). Sekretaris Tanfiziyah,, wawancara di Makassar 22 November  2016. 
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2. Tujuan 

a. Memperkuat idiologi Ahlus Sunnah wal-Jama'ah pada masyarakat 

Nahdliyin. 

b. Agar masyarakat Nahdliyin tidak mudah terpancing dan terpengaruh 

dengan ideologi non Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. 

c. Untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan militansi kader NU 

dalam diberbagai tingkatan. 

3. Pogram kegiatan 

a. Diklat Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. 

b. Lailatul Ijtima` : kajian Ahlus Sunnah wal-Jama'ah secara rutin setiap 

satu bulan sekali, di tingkat PC, MWC dan PR NU. 

c. Publikasi hasil kajian Ahlus Sunnah wal-Jama'ah dalam bentuk 

bulletin. 

d. Pengajian 

e. Survey inventarisasi masjid-masjid NU. 

f. Memakmurkan dan memberdayakan Masjid-Masjid warga NU. 

g. Pelatihan ke-ta'mir-an Masjid. 

h. Program pokok Pendirian komisariat IPNU-IPPNU di sekolah atau 

madrasah  

i. Pelatihan kader NU secara intensif. 

j. Pendirian komisariat NU Kota Makassar.238 

                                                 
238Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassar, wawancara di Kantor Wilayah 

Kementrian Agama RI kota Makassar, 16 November 2016 
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Sebagai organisasi keagamaan, tentunya Nahdlatul Ulama memiliki ciri 

keagamaan yang dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Didirikan karena ada ungsur motif keagamaan, bukan karena dorongan 

politik, ekonomi atau lainnya. 

2. Berasas keagamaan sehingga segala sikap tingkah laku dan karakteristik 

perjuangannya selalu disesuaikan, diukur dengan norma hukum dan ajaran 

agama Islam. 

3. Bercita-cita keagamaan yaitu Izzul Islam wal-Muslimin (kejayaan Islam 

dan kaum muslimin) menuju Rahmatan lil „Alamin (menyebar rahmat bagi 

seluruh alam). 

4. Menitik beratkan kegiatannya pada bidang yang langsung berhubungan 

dengan keagamaan, masalah ubudiyyah, mabarrat, dakwah, ma‟arif, 

muamalah dan sebagainya. 

Ciri keagamaan tersebut dijabarkan dalam strategi dan wujud kegiatan-

kegiatan pokok, dengan mengutamakan : 

1. Pembinaan pribadi-pribadi muslim supaya mampu menyesuaikan hidup 

dan kehidupannya menuju terwujudnya Jama‟ah Islamiyah (masyarakat 

Islam). 

 2. Dorongan dan bimbingan kepada umat terutama pada warganya untuk mau 

dan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan rangkaian 

perjuangan besar meluhurkan kalimah Allah swt. 
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3. Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam wadah perjuangan 

dengan tata kerja dan tata tertib berdasar musyawarah.239 

Bentuk-bentuk usaha dakwah yang mengarah pada tegaknya amar ma`ruf 

nahi munkar menjadi tidak Islami, bilamana kekerasan digunakan sebagai alat 

atau menggunakan senjata untuk melaksanakannya. Usaha yang dimaksudkan 

untuk mencegah kemaksiatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan adalah 

kurang tepat sebab ketidak adilan, permusuhan dan balas dendam akan merajalela 

dimana-mana. Nabi Muhammad saw, mengingatkan, agar umat Islam menggauli 

manusia dengan rasa kasih dan sayangnya, etika, moralitas dan akhlak yang baik 

dan terpuji. Hal ini menjelaskan Islam tidak membenarkan penggunaan kebebasan 

berpendapat secara tidak terkendali. Esensi tolong menolong penuh dengan nilai 

takwa dan takut kepada Allah perlu ditegakkan. Begitu prinsip amar ma`ruf nahi 

munkar harus terhindar dari reaksi negatif pihak yang diingatkan. 

Timbulnya salah pengertian tentang Islam oleh sebagian kaum muslim, 

termasuk mempersepsikan Islam dengan kekerasan atau terorisme salah satunya 

dipengaruhi oleh suatu metode pemikiran yang melihat persoalan hanya dari segi 

tekstual, halal, haram, hak dan kewajiban. Konsekuensi dari model pemikiran ini 

adalah menjadikan sebagian umat Islam tidak mampu membedakan antara mana 

yang merupakan esensi ajaran Islam dan mana pula yang tergolong budaya lokal 

atau Arab. 

PCNU Kota Makassar bertekat mengusung perubahan dalam maknanya 

yang positif. Dengan demikian gambaran hakikat Islam itu tentu perlu diperjelas. 

                                                 
239H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, wawancara 

di Makassar 19 September 2016. 
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Artinya, hakikat Islam itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran keadilan, 

objektivitas dan perdamaian. Disamping itu Islam juga menginginkan umatnya 

menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada akhirnya radikalisme harus dipandang 

dalam pandangan yang positif yaitu ke unsur perubahan secara ishlah (perbaikan) 

atau tajdid (pembaharuan).240 

Nahdhlatul Ulama jelas memandang realitas ini sebagai deviasi yang 

harus dijauhkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, NU memiliki respon tersendiri 

untuk mengantisipasi paham atau aliran tersebut masuk ke organisasi NU. Atas 

dasar itu NU telah menempuh jalan suatu strategi dakwah, yaitu menanamkan 

konsep akidah, syari'ah, akhlak, toleransi beragama dan konsep jihad secara benar. 

Strategi Dakwah PCNU Kota Makassar dalam mengembangkan dakwah 

bagi Warga Nahdlyin,  yaitu pada dasar intinya ditanamkan pada warga Nahdliyin 

sebanyak lima hal yaitu (1) menanamkan akidah pada warga Nahdliyin secara 

benar; (2) menanamkan syari'ah secara tepat; (3) menanamkan pendidikan akhlak 

alkarimah; (4) menanamkan konsep toleransi dalam beragama; (5) memberikan 

penerangan tentang konsep jihad yang sesuai dengan perintah al-Qur'an dan 

hadits.241  

Apabila dihubungkan dengan strategi dakwah yang menjadi konsep ilmu 

dakwah, maka strategi dakwah PCNU Kota Makassar, relevan dan sesuai dengan 

konsep ilmu dakwah. Menurut analisis peneliti, menanamkan tauhid secara benar 

pada warga Nahdliyin, yang dapat dijadikan landasan utama ajaran Islam. Dalam 

                                                 
240 Senong (45 th). Sekretaris Tanfiziyah,  wawancara di Makassar 24 November 2016 

pukul 10.00 Wita 
241 H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, wawancara 

di masjid alamarkas, Makassar, 21 November 2016  
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konteks tauhid bahwa Allah bersifat rahman dan rahim, maka apabila pengertian 

ini ditafsirkan secara luas maka akan memperluas pandangan warga Nahdliyin. 

Kesan yang muncul bahwa yang terjadi kekerasan bukan bagian dari konsep 

ajaran Islam. Dengan sendirinya warga Nahdliyin tidak akan menerima paham 

Islam radikal yang bertumpu pada kekerasan. Demikian pula penanaman akhlak 

al-karimah akan menjadikan warga Nahdliyin tahu perihal bagaimana sikapnya 

dalam berhubungan dengan sesama manusia, yaitu saling menyayangi, mengasihi 

dan bukan saling membunuh, mengejek seperti tindakan Islam radikal. Konsep 

Islam mengandung kelembutan dan memaafkan manakala orang lain meminta 

maaf, Islam tidak membenarkan membunuh orang yang tidak bersalah apalagi 

satu agama. 

Di dalam akhlak mencakup pengertian terciptanya keterpaduan antara 

kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilaku (makhluk) manusia. Atau dengan kata 

lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungan baru mengandung 

nilai akhlak yang hakiki, manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan 

kepada Tuhan. Pada dasarnya akhlak atau moral merupakan elemen ketiga dari 

ajaran Islam sebagai materi dakwah, setelah akidah dan syari‟ah. Kalau akidah 

menyangkut permasalahan yang harus diimani dan diyakini oleh manusia sebagai 

suatu yang hakiki, syari‟ah mengenai berbagai ketentuan berbuat dalam menata 

hubungan baik dengan Allah dan sesama makhluk. Sementara akhlak menyangkut 

berbagai masalah kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan dan ukuran baik 

dan buruk atau benar salahnya suatu perbuatan. Perbuatan itu dapat berupa 

perbuatan lahir dan dapat juga perbuatan batin. Dalam hubungannya dengan 
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syari'ah bahwa konsep Islam mengenai jihad jangan diartikan secara sempit, yaitu 

perang secara fisik terbuka yang mengakibatkan kematian, kecuali pihak musuh 

menyerang secara fisik dan terbuka.  

Dari sini awal peneliti mengutip pemahaman dari Abd. Wahid Thahir 

mengatakan bahwa pentingnya ajaran jihad antara lain disebutkan dalam al-Qur'an 

bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang 

percaya kepada Allah swt dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah 

orang-orang yang benar .  

QS al-Hujurat / 49 : 15.242  

                        

                  

Terjemahnya : 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 
yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta 
dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang 
benar.243 
 

Dewasa ini istilah jihad hampir-hampir telah menimbulkan persepsi yang 

mengandung unsur-unsur pejorative. Ini disebabkan karena istilah tersebut dipakai 

dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa kerusuhan sosial pada 1970-an di 

Indonesia yang disebut sebagai gerakan "komando jihad". Tidak diketahui secara 

persis, apakah nama itu dipakai oleh kelompok yang bersangkutan, ataukah hanya 

penamaan dari luar yang merupakan bagian dari rekayasa politik militer. Apabila 

                                                 
242Abd Wahid Thahir (55 th) Ketua PCNU Makassarr, wawancara di Makassar  kantor 

Kanwil kementerian agama RI, 21 November 2016 
 243Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kementeran Agama Islam 
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hal tersebut pertama yang benar, maka pemakaian itu berarti mereduksi, bahkan 

mendegrasi pengertian jihad. Sedangkan hal kedua telah menimbulkan ketakutan 

masyarakat luas untuk memakai istilah itu.244 

Strategi dakwah PCNU di Kota Makassar yang menanamkan toleransi 

beragama, strategi ini sangat baik untuk menghindari perpecahan kebencian serta 

perpecahan atar agama. Dengan strategi seperti ini menjadikan masyarakat dapat 

menghargai dan menghormati agama lain, sehingga tidak akan ada niatan untuk 

membunuh atau membuat orang-orang non muslim menderita. Dari sini akan 

membuat sulit masuknya paham Islam radikal yang selalu menghalalkan darah 

non muslim serta aktifitasnya. Dengan demikian toleransi merupakan kemampuan 

untuk menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang 

lain. Dalam literatur agama (Islam), toleransi disebut sebagai tasamuh yaitu sifat 

atau sikap yang saling menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian 

(pandangan) orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita. Toleransi 

sangatlah penting bagi umat manusia, karena dengan toleransi akan terwujudnya 

kedamaian dan kerukunan hidup berdampingan,beragama bisa berjalan seiring dan 

seirama dalam mensejahterakan umat manusia.  

Dakwah diarahkan untuk menegakkan dan mensyi`arkan ajaran Islam 

Ahlussunah Wal Jamaah (ASWAJA) di tengah-tengah kehidupan umat manusia, 

serta untuk membangun kehidupan masyarakat yang diridhai Allah swt. Karena 

itu dakwah Islam yang telah diupayakan PCNU Kota Makassar merupakan usaha 

menguatkan paham ASWAJA dari ancaman Islam garis keras atau radikal. Atas 

                                                 
244H. Maskur Yusuf (50. Th) Sekretaris Tanfiziyah PCNU Kota Makassar, wawancara 

di masjid alamarkas, Makassar, 21 November 2016  
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dasar itu, PCNU kota Makassar memperhatikan azas-azas yang menentukan 

sebuah strategi dakwah yang baik. Strategi dakwah dan metode, siasat, taktik atau 

maneuver-manuver yang dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah. Azas-

azas tersebut meliputi dari azas filosofi, azas kemampuan dan suatu keahlian 

dai,azas sosiologis, azas psikologis, azas efektifitas dan efisien. Asas-asas tersebut 

mampu menentukan efisiensi dan efektifitas strategi yang diterapkan.245  

Metode atau strategi yang digunakan NU bila dirunut pada asas filosofis, 

maka dihasilkan satu kesinkronan antara tujuan dari strategi dan visi misi NU 

yang sebenarnya. Kemudian bila dilihat dari asas sosiologis dan kemampuan, NU 

memiliki titik temu di mana kultur NU yang sebagian besar pesantren dan tokoh 

NU yang merupakan kyai memiliki potensi untuk berdakwah dalam Islam.  

 Dengan begitu, kebijakan yang disusun guna mengantisipasi ancaman 

yang datang merupakan kompetensi yang dimiliki oleh NU, selaku basis masa 

pesantren dan tokoh kyai. Asas yang lain yaitu psikologis dan efektifitas, semakin 

menambah kejelasan bahwa strategi NU dalam berdakwah makin mendekati 

kesempurnaan. 

 Setidaknya ada pola pemikiran kejiwaan dalam pesantren yang sudah 

tertanam sehingga kejanggalan akan tereliminir. Sedangkan dari efektifitas, jelas 

sekali NU memiliki aspek tersebut. Dari ruang lingkup regenerasi meliputi kaum 

santri yang sudah terkondisi dengan doktrin kyai dan sistem pesantren, semakin 

memudahkan NU dalam berdakwah untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan 

                                                 
245 Mishabuddin (45 Th) Wakil Ketua Tanfiziyah, wawancara di Makassar, 21 

November 2016  
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sekaligus meningkatkan kualitas masa. Berangkat dari situ, bisa digaris bawahi 

bahwa sistem dan strategi dakwah NU hampir mendekati sempurna. 

D. Tantangan Dakwah NU Di Kota Makassar 

Dakwah ibarat lentera kehidupan yang memberi cahaya dan menerangi 

dalam kehidupan manusia dari kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan 

spiritual dan rapuhnya akhlakul karimah, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, 

manipulasi dan pornografi, dakwah diharapkan mampu memberi cahaya terang. 

Maraknya berbagai ketidakjujuran, ketidak adilan, ketimpangan sosial, kekerasan 

dan sederet tindakan tercela lainnya. Hal itu disebabkan karena terkikisnya nilai-

nilai sendi-sendi agama dalam diri manusia. Jadi tidak berlebihan jika dakwah 

merupakan bagian yang cukup penting bagi umat saat ini. 

Kerja dakwah adalah kerja menggarami kehidupan umat manusia dengan 

nilai-nilai iman, Islam dan takwa, demi kebahagiaan kita kini dan nanti. Kerja ini 

adalah kerja yang tidak pernah rampung. Selama denyut nadi kegiatan duniawi 

manusia masih dibiarkan berlangsung, selama itu pula dalam kondisi dan situasi 

yang bagaimanapun coraknya. Isi pesan itu pada hakikatnya merupakan tuntutan 

abadi nurani manusia sepanjang zaman. Dialam al-Qur'an, ucapan yang terbaik 

adalah ucapan orang yang mengajak dan menyeru kepada Allah swt, beramal 

sholeh serta memproklamasikan dirinya sebagai seorang yang taat dan berserah 

diri, sebagai salah seorang anggota dari komunitas muslim.  

Masalah dan tantangan dakwah di masa kini dan kedepan semakin besar 

dan kompleks. Kegiatan dakwah tidak lagi menghadapi sasaran yang pasif, tetapi 

sudah menghadapi kelompok sasaran yang aktif bahkan agresif dengan dukungan 
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organisasi yang efektif. Umat Islam sebagai sasaran dakwah juga menjadi sasaran 

dari penyebaran informasi lewat televisi, film, video, buku, majalah dan lain-lain. 

Informasi-informasi tersebut dapat dengan mudah mendatangi sasarannya pada 

setiap waktu.246 

Sebagai keniscayaan dari proses globalisasi, berkembangnya masyarakat 

industrial tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan organisasi 

Islam adalah menghadapinya sesuatu untuk mengeliminasi yang dampak negatif, 

yang dilahirkannya atau menyiasatinya sehingga tercipta masyarakat industrial 

yang berwawasan keislaman. Kata kunci takwa, kepribadian muslim, insan kamil, 

ihsan serta amal sholeh dan perlu penerjemahan, sehingga menjadi rumusan tujuan 

yang kerap berhubungan dengan perilaku empiris. Hal ini memerlukan pandangan 

keagamaan yang lebih manusiawi dan historis. Jika tidak, formula dakwah akan 

gagal serta membebaskan manusia dari perangkap modernisme. Untuk itu perlu 

dikembangkan isi kurikulum khutbah sebagai upaya mencapai tujuan operasional 

dakwah yaitu yang menyangkut langsung penyelesaian akar masalah umat, seperti 

mencegah kebodohan atau peningkatan kemampuan baca-tulis al-Qur'an dan latin, 

keterampilan ekonomis di samping ibadah mahdlah. 

Untuk kawasan tertentu, disusun jadwal khutbah dengan tema sistematis 

untuk jangka-jangka tertentu. Lebih strategis jika lembaga dakwah menyusun teks 

khutbah sebagai realisasi isi kurikulum, sistematis yang dapat meminjam target-target 

pembangunan nasional seperti repelita. Seluruhnya dibuat setelah suatu penelitian lebih 

obyektif hingga dapat mengenai kondisi sosial-ekonomi jama'ah. Di sisi lain, jama'ah 
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dikembangkan sebagai jama'ah surga tetapi juga jama'ah duniawi. Dengan demikian 

jama'ah disuatu masjid dapat dikembangkan sebagai kelompok jama'ah ekonomi. 

Beberapa program menyangkut ekonomi praktis dapat pula dikembangkan seperti 

pengelolaan bersama dunia pertanian bagi kawasan pertanian. Pedesaan di mana 

takmir masjid sekaligus sebagai coordinator, dalam melaksanakan industry rumah 

bagi kawasan lain.247 

Memenuhi norma ibadah mahdlah berarti sekaligus melakukan aktivitas 

sosial-ekonomi atau sebaliknya. Melalui cara demikian, informasi paganistis yang 

masuk melalui ribuan pintu dapat diubah sebagai pemberdaya sosial dan ekonomi 

umat. Ratusan lembaga-lembaga pengajian atau majelis taklim dikembangkan 

sebagai upaya untuk pemberdayaan pembangunan sosial dan ekonomi. Lembaga 

pemerintah, BUMN, swasta sangatlah strategis dimanfaatkan sebagai fungsinya 

secara maksimal bagi kepentingan dakwah tersebut  

Latihan-latihan daI atau lebih khusus latihan khatib yang strategis namum 

hampir tidak menarik perhatian, harus dijadikan sebagai program tema utama 

pengembangan proyek aksi pemberdayaan dalam pengembangan strategi dakwah. 

 DaI dan khatib harus mengerti dan menguasai betul kondisi obyektif 

umat dan sosial masyarakatnya, memiliki jaringan kerja bagi upaya pemberdayaan 

sosial dan ekonomi umat, akan tetapi sering dilupakan adalah nasib para daI dan 

khatib yang selalu di tuntut oleh umat untuk senantiasa menghabiskan seluruh 

waktunya buat dakwah. Sehingga lembaga dakwah perlu menaruh perhatian besar 

dan serius terhadap kelangsungan hidup daI dan khatib beserta keluarganya.  
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Dikembangkan suatu konsep manajemen dakwah di mana daI dan khatib 

ditempatkan sebagai profesi yang sama dengan profesi menjadi guru atau dosen, 

hubungan lembaga dakwah dengan mereka bukan hubungan buruh dan majikan, 

akan tetapi sebagai penghargaan atau jaminan lembaga tersebut terhadap diri dan 

keluarganya para daI atau khatib yang bersangkutan. 

Lebih dari pada itu, mengingat kecenderungan pada masyarakat modern, 

dikembangkan dakwah yang lebih profesional seperti jasa dakwah membimbing 

rumah tangga, anak-anak dan orang tua sesuai waktu luang yang tersedia. Juga 

paket wisata dakwah silaturahmi dengan tokoh Islam terkemuka, telpon konsultasi 

dalam 24 jam secara jasa internet dan dramatisasi media dalam  program televisi. 

Proyek diatas sangat memerlukan pemikiran yang sangat mendalam yang 

bersisi propaganda. Kritik atas seluruh khazanah Islam dan sekaligus  peradaban 

modern, bersamaan membangun konstruksi jalan pikiran melampaui pertentangan 

historis tradisi Islam dan peradaban modern industrial.  

Nahdlatul Ulama atau yang lebih akrab disebut NU merupakan lembaga 

keagamaan tertua di Indonesia yang memiliki andil besar dalam penyebaran dan 

pengembangan Islam di nusantara khususnya di Makassar. Sebagaimana tercatat 

dengan baik, corak Islam yang diintrodusir pesantren yang merupakan basis NU, 

di Indonesia khususnya serta Asia Tenggara pada umumnya, sangat kental dengan 

tradisi sufisme yang dikenal (tarikat). Corak ini memang menjadi daya tarik sendiri 

bagi masyarakat yang pada dasarnya amat dekat dengan kosmologi masyarakat 

pribumi. Ajaran-ajaran kosmologi dan metafisika Ibnu Arabi dapat dengan mudah 

dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan pribumi lain yang dianut masyarakat 
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setempat, apalagi konsep tingkatan "Insan Kamil" yang berjenjang menyerupai 

kasta, sangat mendapat dukungan dan perhatian dari beberapa para raja-raja pada 

masa itu sehingga menjadikan Islam mudah diterima dan berkembang cepat. 

Secara historis, dakwah Islam bukan hanya meliputi wilayah keagamaan. 

Komunitas NU juga melalui para tokoh-tokohnya memainkan peran ekonomi dan 

politik tatkala tuntutan keagamaan dan perubahan zaman menuntutnya bertindak 

demi untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam bidang ekonomi, NU di masa 

lampau tercatat sebagai lembaga yang bergerak secara istiqomah (sustainable) di 

masyarakat akar rumput telah mampu bertahan kokoh hingga sekarang dapat 

menanamkan bentuk karakteristik kehidupan yang mandiri, pekerja keras, disiplin 

dan selalu mengedepankan pentingnya kebersamaan. Kepengurusan NU di 

beberapa tingkat cabang hingga ranting yang hidup dan berkembang dari amal 

usaha lembaga perekonomian yang dibentuknya sendiri. Terbentuknya Sahdlatut 

Tujjar (kebangkitan para saudagar) sebagai embrio NU misalnya, memperlihat 

respon komunite pra-NU ini dalam merespon kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakatnya. Bahkan Hadratus Syeikh Hasyim Asy‟ary pernah menyerukan 

agar seluruh warga NU, santri, ustadz dan civitas akademika pesantren berdikari 

dalam hal perekonomian. "Para pemuda putera bangsa yang cerdas pandai dan 

para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan 

ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat suatu badan usaha yang 

otonom begitu pidato Hadhratus Syeikh dalam deklarasi Nabdlatul Tujjar pada 

1918. Bila kita cerna secara substantif isi pidato tersebut nyaris sama dengan 

konsep "ekonomi kerakyatan" yang digulirkan Bung Hatta (1931) yang tertuang 
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dalam UUD '45 pasal 33 untuk membangun serta kemandirian ekonomi Indonesia. 

Sementara itu dalam bidang politik, seluruh sumber daya NU juga ikut berperan 

langsung dalam perang gerilya melawan imperalis dengan membentuk laskar 

jihadi fi sabilillah, seperti laskar Hisbullah, serta mendeklarasikan Resolusi 

Jihad.248 

Semua fakta historis ini dapat memperlihatkan bahwa peran NU dalam 

pengembangan dakwah Islam mencakup wilayah yang sangat luas ini berdasarkan 

pada kondisi kesejarahan yang ada. Sebagai jami’iyyah diniyyah wa ijtima’iyyab, 

NU selalu dituntut agar secara kreatif dan terus menerus mampu menghadapi dan 

menyiasati berbagai macam tantangan zaman yang semakin komplek. ; Untuk 

apalagi kalau bukan untuk mencari menemukan kembali relevansi Islam ditengah-

tengah pada kehidupan masyarakat yang terus didera oleh arus perubahan. Kini, 

globalisasi ini telah melahirkan perubahan yang amat kompleks dalam semua segi 

kehidupan masyarakat. Cepat atau lambat kondisi ini sangat mendesak NU untuk 

merevitalisasi perannya dalam berdakwah Islam yang sesuai dan relevan dengan 

tuntutan zaman. 

Permasalahan umum yang sering muncul didalam masyarakat, hanya 

dihadapi serta disikapi dalam berdakwah, jelas ini adalah merupakan kelemahan 

dalam pendekatan, baik dalam segi penyampaian, serta isi dan pengolahan dengan 

kelompok sasaran (mad'u). Didalam Al-Quran ataupun sirah nabi dan praktek 

dakwah para ulama saat ini telah banyak melihat metode dan cara-cara yang 

dianjurkan dalam berdakwah. Allah swt, dalam al-Quran dan Rasulullah saw, 
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melalui sunnah beliau, misalnya, telah memberi contoh bagaimana misi dakwah 

mesti dijalankan, yaitu dengan penuh hikmah, nasehat yang baik dan mujadalah 

(debat) yang menjadi argumentatif namun tetap santun. Kendati begitu, dalam 

arus globalisasi sekarang ini, namun prinsip asasi dalam dakwah perlu disesuaikan 

dengan situasi suasana dan realitas sosial yang ada. Pergulatan pesantren dengan 

fenomena sosial-kultural, ekonomi dan politik sekarang ini menuntut pesantren 

agar tidak membatasi dari pada pola-pola dakwah konversional seperti pengajian, 

ceramah, pendidikan madrasah diniyah, melainkan dibutuhkan banyak wawasan 

lain dalam berdakwah, terutama dalam rangka untuk mengenali dan memahami 

keragaman problem yang dihadapi masyarakat (mad'u). 

Dalam dakwah Islam, tidak ada model dan cara pendekatan yang tunggal 

dan berlaku untuk segala zaman. Permulaan Islam dengan realitas sosiokultural 

mendesak perlunya adanya aneka bentuk dan model cara pendekatan dakwah. 

Masalahnya yang sering dihadapi adalah sebagian daI hanya menerapkan satu 

metode saja dalam menjalankan misinya. Akibatnya dakwah yang disampaikan 

tidak mencapai basil yang optimal sesuai yang dirancang, bahkan lebih buruk lagi 

misi tersebut gagal tidak memperoleh respon positif dari masyarakat sebagai 

sasaran dakwah (mad'u). Berdasarkan pengalaman itu, maka pendekatan dakwah 

seyogyanya disesuaikan dengan adanya karakter dan tipologi subjek dakwah 

(mad'u). Secara umum subjek dakwah dan pendekatannya ini dapat dikategorikan 

ke dalam tiga (3) kelompok. Pertama, golongan subjek yang disebut umatijabah, 

yakni masyarakat yang telah memiliki kesadaran keberagamaan. Mereka adalah 

kelompok umat yang secara psikologis maupun praktis sudah siap menjalankan 
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ajaran syariat-syariat (hukum positif) Islam. Terhadap golongan subjek dakwah ini 

pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah fiqhul ahkam (fiqhlegal foimal). 

Kendati begitu dakwah ini harus dilakukan dengan cara bil-hikmah, yakni berusaha 

menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman 

dan tempatnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan Allah swt. 

Kedua  golongan subjek yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka 

yang dalam kondisi ini pembinaan atau membutuhkan bimbingan secara intensif, 

dimana materi dan pesan dakwah yang akan diberikan bertujuan dalam rangka 

pengembangan agama Islam, di tengah-tengah masyarakat luas yang beraneka 

ragam (plural). Maka pendekatan yang cocok untuk kondisi demikian adalah tidak 

melalui pendekatan fiqh yang legal formal, namun melalui guidance and counseling 

tafiqbul dakwah. Penyampaiannya ini pun dilakukan dengan al-Mau 'dhatul hasanah 

yakni melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung bimbingan, pengasuhan, 

pendidikan dan keteladanan, sehingga pesan-pesan yang disampaikan dapat bisa 

digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. 

Dan ketiga adalah umat ajnabiyah, yakni kategori ini adalah yang di luar 

dua kelompok di atas. Terhadap kelompok ketiga ini, dakwah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan fiqhuI siyasah dimana seorang daI selalu dituntut mampu 

memberikan penjelasan yang tepat, logis dan proporsional mengenai hubungan 

agama dan politik kekuasaan (state), termasuk juga menyangkut materi seputar 

demokrasi, Hak Asasi Manusia, pluralism dan lain-lain sebagainya. Pendekatan 

semacam ini ditekankan dengan mengedepankan aspek substantif (maqasid al-

syari'ah) bukan aspek-aspek formalistik-simbolistik. Penyampaian dakwah di sini 
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juga berlaku prinsip al-Mujadalah billati hiya ahsan, yakni dilakukan dengan dialog 

dan diskusi yang argumentatif dan penuh kesopanan, serta disesuaikan dengan 

kadar keadaan tingkatan pemahaman subjek dakwah yang dihadapi. Dengan 

demikian kelompok umat di luar Islam bisa menerima seruan agama rahmatan lil 

alamin ini dalam nuansa keramahan dan kesejukan sehingga tidak muncul kesan 

ancaman ataupun keterpaksaan untuk menerimanya.249 

Dalam era globalisasi dewasa ini dimana modernisasi, industrialisasi dan 

teknologi komunikasi menyatu, tnasyarakat terikat dalam jaringan budaya tertentu 

entah bernama teknokultur, ekokultur, atau injokultur dan membentuk suatu sikap dan 

prilaku yang rasional, profesional dan teknikal. Oleh sebab itu pendekatan dakwah 

NU dituntut untuk lebih memperhatikan alectical approach (pendekatan dialektis) 

dan tidak hanya sekadar normative approach (pendekatan normatif). Program-

program dakwah juga harus dikelola dan dilaksanakan secara lebih efisien dan 

efektif dengan cara memperhatikan situasi dimana dakwah dilaksanakan, baik 

menyangkut tempat, waktu, materi, tujuan dan penerima dakwah. Selain itu juga 

peran penting para ulama, cendekiawan, pimpinan umat, pelaku dakwah yang 

seharusnya bisa tampil menjadi sebagai figur panutan yang layak diteladani dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Persaingan globalisasi memerlukan para daI khususnya dan umat Islam 

umumnya yang mempunyai pikiran ang kreatif, inovatif dan imajinatif. Para daI 

harus mencerma hasil-hasil perkembangan teknologi dan mengambil langkah-

langkah yang strategis dan berkesan bagi peningkatan mutu dakwah Islam. Untuk 
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memenuhi kebutuhan serta keperluan ini, LDNU telah membangun dan melatih 

sistem pendidikan dan pola latihan cara dakwah (daI) haruslah lebih responsif 

terhadap kebutuhan aman yang dinamik. 

Dalam konteks dakwah NU, seorang daI yang selalu disebut sebagai 

agen-agen sosialisasi dan penanaman nilai-nilai ilmu, dituntut untuk tidak sekedar 

mengetahui ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga penguasaan ilmu-ilmu kontemporer 

yang berkembang setiap saat, seperti ilmu psikologi, sosiologi, ilmu politik dan 

seterusnya. Mereka juga perlu memiliki kesadaran informasi, keakraban dengan 

teknologi yang memiliki kempuan untuk menerima, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi secara benar dan tepat. Singkatnya, mereka seorang daI 

harus mampu mengemas kandungan dakwah dengan bahasa lisan maupun tulisan 

sesuai kebutuhan. 

Perlu digarisbawahi di sini bahwa selain dakwah Islam ditujukan untuk 

penguatan spiritual serta dapat pula memperdalam pemahaman Islam mengenai 

berbagai masalah, orientasi dakwah NU juga diarahkan untuk mengatasi aneka 

problem sosial umat. Oleh karena itu menurut hemat penulis, orientasi dakwah 

NU sekarang ini tidak hanya ditujukan pada semata-mata untuk mengkonservasi 

doktrin atau nilai-nilai Islam ahlussunnah waljamaah, tetapi mengaktualisasikan 

kembali doktrin dan nilai-nilai keislaman itu ke dalam realitas sosial yang konkrit. 

Sebab dalam konteks globalisasi sekarang ini, agama tidak hanya menjadi faktor 

normatif dalam realitas kehidupan, tetapi juga sebagai faktor-faktor lain yang 

relevan dan signifikan, seperti faktor motivatif, faktor inovatif, faktor integratif, 

dan tentu saja perlu ditambah dengan faktor kritik dan liberatif. Dengan demikian 
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dakwah Islam secara fungsional akan lebih berperan dalam proses transformasi 

dan berpengaruh lebih efektif dalam dinamika kehidupan. 

Dalam pandangan penulis, peran transformatif inilah yang seharusnya 

menjadi orientasi dakwah NU di era globalisasi pada saat-saat ini. Dakwah NU 

harus diarahkan pada kiprah nyata dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara baik dalam bidang-bidang ekonomi, sosial-budaya maupun politik, serta 

pembangunan karakter budaya (culture building) guna menjawab tantangan 

globalisasi sebagaimana yang diuraikan di atas. Ini sekaligus mengikuti suatu qaul 

hikmah yang berbunyi praktek dakwah tidak semata ceramah (orasi), melainkan 

dengan akhlak serta teladan dalam perbuatan kiprah nyata hingga kekehidupan 

masyarakat. Dengan demikian, dakwah Islam bertujuan membawa transformasi 

"spiritual" menuju "reformasi sosial". 

Di sini NU memiliki karakter yang unik yakni watak kemandirian yang 

bisa ditransformasikan kedalam era globalisasi sekarang ini. NU bisa melakukan 

transformasi kultural, ketundukan kepada perintah beribadah dan menegakkan 

kebenaran, ikut serta melakukan kegiatan social, dengan demikian mengoreksi 

jalannya kehidupan masyarakat secara terus menerus. Proses transformasi ini bisa 

mencakup bidang yang amat sangat luas dengan ikut andil dalam peran penguatan 

pembangunan sistem perekonomian nasional, dengan mendakwahkan konsep fiqh 

ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi sentral gerakan dakwah secara terstruktur. 

Reposisi dan transformasi ini penting dilakukan, karena di era global ini yang 

sangat komperitif ini masyarakat tidak hanya di tuntut menjaga nilai-nilai moral 

dan piawai dalam melaksanakan bidang ilmu agama. Diperlukan juga penanaman 
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skill pengembangan sektor-sektor kemasyarakatan yang lainnya seperti koperasi, 

jasa, teknologi tepat guna dan sebagainya. Dalam konteks Islam, beberapa point 

ini adalah wujud dari dakwah dengan kiprah nyata (dakwah bi al-Hal) yang harus 

dimainkan pesantren. 

Kiprah nyata ini secara tepat mencerminkan suatu kaidah fiqhiyyah yang 

sudah termasyhur yakni kiprah yang manfaatnya sangat dirasakan orang lain lebih 

diutamakan ketimbang yang dinikmati diri sendiri. Peran sebagai transformation 

dan liberator dalam kehidupan umat ini sangatlah mungkin dimainkan, mengingat 

eksistensinya keberadaan di antara dua dunia: dunia nahdiyyin lingkungan sosial 

dan kulturalnya yang dengan dunia luar. Keberadaannya sebagai agent of change 

atau social eneering di akar rumput masalah, membuat kyai NU bisa mengerti apa 

yang dibutuhkan masyarakat dan strategi apa yang harus lakukan untuk digunakan 

serta keahlihan apa saja yang mesti dimiliki oleh masyarakat dalam menghadapi 

pertarungan di era global ini. 

Pertama perlu ada program pendidikan dakwah LDNU yang serius untuk 

memproduksi para daI (ulama) dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu dakwah 

atau tabligh belaka masih kurang cukup untuk mendukung proses dakwah, tetapi 

dibutuhkan pula berbagai macam penguasaan dalam ilmu-ilmu sosial, psikologi 

dan lainnya serta penguasaan teknologi informasi yang paling mutakhir. Tujuan 

pendidikan, kaderisasi semacam ini tidak lain adalah untuk membekali para daI 

merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk memahami masalah-masalah rill 

di lapangan, agar jelas perencanaan apa yang harus dibuat dan tindakan apa yang 

harus dilakukan. 
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Kedua praktek dakwah Islam tidak lagi hanya terbatas pada dakwah bi al-

Lisan seperti ceramah, pengajian-pengajian, khotbah atau talkshow, tetapi harus 

diperluas dengan dakwah bi al-Hal seperti lewat pendekatan sosial, pendampingan 

dalam bidang dakwah dan advokasi, bi al-Kitabah lewat karya tulis serta berbagai 

macam-macam penelitian yang cermat, kaligrafi, lukisan,  bi al-Hikmah  yakni secara 

kritis, namun arif dan bijaksana, bial-Iqthdyah yakni dengan semangat membatu 

masyarakat dalam bidang ekonomi yang berbasis kerakyatan. Singkatnya, dakwah NU 

dilakukan dengan tindakan (action) nyata guna menjawab aneka problem kemasyarakatan. 

Ketiga, LDNU harus mulai memikirkan penggunaan wasaii al-I'lam al-

Ashrib, yaitu bentuk dengan model dakwah dengan cara menyampaikan melalui 

teknologi informasi dan komunikasi, media massa, cetak dan lewat karya 

pertunjukan. Di era globalisasi sekarang ini, pertarungan ekonomi, politik, sosial 

dan budaya banyak berlangsung melalui propaganda di berbagai media elektronik. 

Oleh karena itu NU atau lebih tepatnya LDNU harus senantiasa secepat mungkin 

meskipun mengadopsi media elektronik sebagai wahana atau sarana dakwah. NU 

harus memanfaatkan media TV, kaset, VCD, DVD dan radio bahkan internet agar 

dakwah pesantren bisa diakses luas oleh seluruh masyarakat di berbagai pelosok 

tanah air.   

Tantangan NU di Era Globalisasi ini dijelaskan oleh Damanhuri Zuhri 

bahwa  keberadaan kemiskinan adalah masalah utama mayoritas Muslim di Tanah 

Air. Memasuki usia yang ke-84, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial 
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keagamaan terbesar di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, 

dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan keagamaan.250 

Tantangan lainnya, papar Dr.Arfah Siddiq, NU harus dapat mengobarkan 

penelitian ilmiah, sehingga suatu nanti semua kiprah  ormas Islam itu berdasarkan 

penelitian yang dapat dipercaya. ”Berdasarkan kekuatan ilmiah. Sehingga, NU  

bisa keberadaannya menjadi pasukan terdepan dalam Iptek. Menurut Dr. H. Abdul 

Kadir Ahmad, MA, menegaskan,  salah satu tantangan NU di masa depan  adalah 

pembentukan para kader generasi baru yang lebih mumpuni serta berkualitas guna 

mengantisipasi perkembangan zaman.  Selain itu institusi NU telah banyak yang 

termakan usia, sehingga diperlukan pembenahan di berbagai bidang, misalnya, 

pendidikan, sudah waktunya NU berada di tangan manajemen yang profesional. 

”Kita bukan hanya memerlukan leader, juga memerlukan manager yang mempuni 

dan baik, tapi kita membutuhkan juga para pemimpin yang mampu berbuat dan 

bertindak sekaligus menjadi manager. Leader dan manager harus menyatu dalam 

sosok pemimpin. Hal ini juga berlaku bagi badan-badan otonom NU.251 

Demikianlah, dakwah Islam adalah pesan universal dan abadi dan tugas kita 

adalah bagaimana mengembangkan relevansi ajaran-ajaran dan universal itu dengan realita 

sosial yang terus berubah. Dengan filosofi, pendekatan dan otentikasi dakwah NU seperti 

dikemukakan di muka, penulis yakin bahwasanya dakwah Islam akan segera memiliki 

relevansinya di era global dewasa ini, yakni memberi rahmat dan kesejahteraan bagi semua 

umat manusia. 

                                                 
250 M Arfah Shiddiq (69 Th) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, 

wawancara di Makassar, 20 Desember 2016  
251 H. Abdul Kadir Ahmad. (60. Th) wawancara di Makassar, 21 Desember 2016  
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Lahirnya NU dianggap merupakan salah satu dari berbagai respon positif 

terhadap perkembangan reformisme Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah. 

Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya benar, tetapi harus diakui bahwa 

memang ada ketegangan atau konflik interpretasi keagamaan antara kelompok 

modernis di satu sisi dan tradisionalis di sisi yang lain. Namun patut diakui bahwa 

sejarah telah mencatat serta membuktikan bahwa dinamika kalangan pesantren 

telah muncul lama sebelum ia bersentuhan dengan gerakan reformasi Islam yang 

dibawa oleh Muhammadiyah. Bahkan, dinamika di kalangan beberapa pesantren 

seperti diperankan oleh Kyai Wahab Hasbullah, yang muncul sebelum konflik itu 

terjadi, menunjukkan bahwa usaha-usaha reformasi juga berkembang di kalangan 

pesantren. 

Ada sebuah tawaran metode analisa yang sangat mudah dicerna untuk 

memahami kesejarahan NU yang diberikan oleh Greg Fealy dan Greg Barton. 

Dua Indonesianis tersebut memberikan patokan fase NU dengan membaginya 

menjadi tiga fase yaitu:252 

Pertama, periode awal, dimana pada periode ini NU merupakan sebuah 

organisasi sosial keagamaan (Jam'iyyah Diniyah wa Ijtimaiyah). NU pada masa 

formatifnya ini, sebagaimana dalam konstitusi awalnya yang menyatakan bahwa 

organisasi ini akan berkhidmat pada suatu kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, 

pendidikan dan ekonomi, diantaranya adalah meningkatkan komunikasi antar 

sesama, memperbaiki mutu sekolah-sekolah Islam, menyeleksi kitab-kitab yang 

                                                 
252AG.H Mustamin Arsyad (76. Th) Pengurus cabang NU Kota Makassar, wawancara 

di Makassar, 21 Desember 2016 
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dipelajari di pesantren dan mendirikan badan-badan untuk membantu kegiatan 

pertanian dan perdagangan umat Islam. 

Kedua, periode tengah, dalam periode ini NU selain sebagai organisasi 

sosial keagamaan, juga berfungsi sebagai partai politik yang mengikuti pemilihan 

umum tahun 1955 dan selanjutnya menjadi unsur formal dari sebuah partai (Partai 

Persatuan Pembangunan,PPP) setelah keputusan untuk berfungsi. Maka tampak 

pada masa-masa ini bahwa NU sangat kental dengan nuansa politiknya dari pada 

sebagai organisasi sosial keagamaan, sebagaimana pada periode pertama. NU 

sangat disibukan dalam persinggungannya dengan negara dari pada mengurusi 

pelayanan sosial masyarakat, pengembangan pendidikan serta pengembangan 

ekonomi. Periode Akhir, NU pada masa ini melakukan reorientasi organisasi. NU 

kembali kepada khittah 26, kembali ke-aktivitas-aktivitas sosial keagamaan.  

NU, sebagai jamiiyyah tentu telah mengalami banyak hal atau peristiwa 

yang mempertontonkan jatidirinya ke dalam negeri saja tapi sudah merambah ke 

dunia luar. Perjalanan serta pengalaman yang sangat matang serta begitu panjang 

NU baik di panggung politik, kesejarahan Indonesia maupun dalam konteks dunia 

internasional, telah menjadikannya besar sebagai identitas organisasi sosial politik 

yang sangat diperhitungkan kemampuannya baik kawan maupun lawan, di tingkat 

nasional maupun di tingkat internasional. Karena kohesitas sosialnya yang begitu 

kokoh dan sangat unik, maka tak ayal lagi banyak pengamat yang tertarik untuk 

mengkaji sosioantropologis NU..253 

                                                 
253 H. Abdul Kadir Ahmad, (60. Th) wawancara di Makassar, 21 Desember 2016.  
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Oleh karena itu, pengurus NU di Pusat hingga pengurus Ranting dituntut 

untuk mempunyai kemampuan memberikan jawaban pasti atas problem-problem 

yang dihadapi oleh para kaum Nahdliyyin sehingga mereka tidak gamang dalam 

menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapinya. Itulah intinya dakwah 

dengan mashlahah al'amah itulah yang dikehendaki oleh semua kaum Nahdliyyin. 

Prinsip yang sangat mendasar perlu dikedepankan NU yang pada saat ini 

adalah tentang prinsip-primsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip vital dalam 

mencapai kemaslahatan. Apabila prinsip ini telah pudar dan semakin jauh dari 

kehidupan manusia, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial. 

Untuk itu, pilihan jalur dakwah NU adalah semata-mata sebagai strategi 

pendekatan terhadap para masyarakat mayoritas berdasarkan tuntutan kondisi dan 

realitas yang sedang berlangsung. Meskipun begitu perlu diingat bahwa jangan 

sampai lembaga NU ini terkena "sihir" dengan prestasi yang "itu-itu saja" tetapi 

semakin bertambahnya umur kedewasaan juga harus diimbangi dengan kemajuan, 

jangan sampai stagnan apalagi kemunduran. 

Dari awal NU lahir begitu sensitif melihat perkembangan masyarakat 

yang seimbang. Di bidang pendidikan misalnya, masyarakat periferal (pedesaan) 

yang jauh tertinggal dari masyarakat perkotaan yang nota bene dihuni kelompok 

masyarakat yang hedonis-borjuis. Tingkat perkembangan pendidikan masyarakat 

perkotaan relatif lebih maju karena didukung oleh fasilitas yang lebih memadai. 

Ketidak seimbangan inilah antara kota dan desa yang mendorong NU untuk tetap 

melakukan pendampingan selalu dengan berbagi macam cara. Umpamanya lewat 
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lembaga-lembaga pesantren, NU kemudian memantapkan posisi serta melebur 

sebagai ormas yang benar-benar prorakyat.254 

 Hingga pada saat ini, pilihan jalur dakwah ini tetap dipertahankan. Jalur 

kultural dan tradisional ini begitu sangat tampaknya telah mengideologikan  bagi 

NU. Persoalannya, di era yang serba canggih dan modern ini, mungkinkah jalur 

dan sistem tersebut patut dipertahankan? Tentu saja mungkin. Namun melihat 

semakin ganasnya tantangan globalisasi kedepan, NU tampaknya harus berbenah 

diri tidak cukup hanya berdiri di garis periferal, akan tetapi harus bisa membuka 

kran kedewasaan dan ikut bersaing merebut alat-alat produksi yang sampai saat ini 

masih dipegang kalangan modernis. Apalagi dengan dilegalkannya pasar bebas di 

level Asia Tenggara, sejak pada awal Januari 2018 ini adalah menuntut sebuah 

identifikasi bahwa NU harus lebih dewasa menyingkapi hal ini. 

Jika diamati secara jernih, banyak sekali ketertinggalan NU yang menjadi 

tantangan dakwahnya secara internal. Selain beberapa hal yang telah diungkapkan 

di depan, setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadi pokok atau pangkal masalah 

yang jika diantara dua hal ini mampu diatasi secara baik, lainya akan mengikuti 

secara simultan. Dua persoalan tersebut ialah: 

Pertama,, persoalan sektor pendidikan, NU akan kesulitan mengejar jauh 

ketertinggalannya, jika NU hanya menggunakan cara sistem pendidikan berbasis 

kepesantrenan yang secara kaku dan enggan untuk melakukan terobosan inovasi-

inovasi pendidikan guna menyiapkan kader-kader muda NU yang siap pakai di 

level dan bidang manapun, NU harus memperbanyak membuka lembaga-lembaga 

                                                 
254 H. Abdul Kadir Ahmad, (60. Th) wawancara di Makassar 23 Desember 2016  
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pendidikan baik yang bercirikan agama maupun yang bercirikan umum. Terutama 

untuk menunjang tingkat kemajuan pendidikan yang lebih tinggi, NU semestinya 

juga membangun banyak-banyak Perguruan Tinggi (PT) NU di seluruh wilayah 

perkotaan, minimal satu propinsi satu PT. Sebab, sangat ironis jika mengharapkan 

daya kompetensi yang tinggi tanpa didukung oleh sarana-prasarana atau lembaga-

lembaga yang tinggi pula secara kualitas. Karena selama ini, NU baru sedikit 

untuk tidak mengatakan belum memiliki PT yang memadai, terutama PT yang 

konsen di bidang non-agama. 

Kedua, pengembangan ekonomi kemasyarakatan saat ini masih jauh 

tertinggal, hanya dilakukan melalui BPM (Badan Pengembangan Masyarakat) 

yang tidak akan mampu mendongkrak tingkat kemiskinan masyarakat NU dan 

juga bangsa ini, jika tanpa adanya upaya untuk menyediakan lapangan kerja yang 

berafiliasi didaerah wilayah-wilayah perkotaan. Ini penting dilakukan mengingat 

persaingan pasar global yang terus menekan perekonomian rakyat kecil. Kendali 

ekonomi saat ini oleh kapitalis-kapitalis hingga ke desa-desa, menjadi tantangan 

NU untuk membebaskan kemandirikan perekonomian nahdliyyin dan menjadikan 

mereka pemilik sejati perekonomian mereka sendiri terbebas dari cengkeraman 

kapitalis lokal, sekaligus juga memiliki kemandirian pilihan politik, sebab mereka 

anti suap dengan uang politik.255  

Dengan demikian, NU-lah yang semestinya lebih berhak berperan aktif 

dalam memperjuangkan hak-hak yang lebih baik untuk keluar dari derita-derita 

yang mengungkung hidup mereka, banyak diantara mereka yang memilih 

                                                 
255 M Arfah Shiddiq (69 Th) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan,  

wawancara di Makassar, 20 Desember 2016  
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"menikmati" penyakit yang diderita dari pada harus berobat ke rumah sakit, hal ini 

disebabkan mahalnya biaya berobat. Kesehatan yang pada dasarnya mejadi hak 

oleh setiap warga tampak begitu susah untuk didapatkan. Seandainya rumah sakit 

NU berdiri di setiap Kota dan Kabupaten pasti akan meringankan beban kaum 

nahdliyyin. Sebab pemerintah sama sekali kurang sensitif terhadap fenomena 

semacam ini. Untuk itulah, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya 

(sorialresponsibilitf) sebagai ormas yang berbasis masyarakat bawah, NU 

semestinya harus menyediakan sarana-sarana yang tepat, seperti rumah sakit 

tersebut dengan pelayanan yang berkualitas tetapi dengan tarif yang murah. 

Secara organisasi, NU sangatlah lebih besar dari DDII (Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia) pimpinan M. Natsir. Pada akhir 80-an, DDII mengirimkan 

para juru dakwahnya ke berbagai pelosok daerah-daerah yang Muslim-nya belum 

begitu banyak menerima pembinaan. Sebagai saingan, buru-buru Suharto segera 

mengirim 1000 dai LDII ke daerah-daerah transmigrasi. Regardless the reason 

behind, pengiriman da‟I oleh Soeharto ini makin melengkapi untuk menyokong 

kekuatan pada politiknya di kalangan kaum agamawan. Namun apa yang menjadi 

pertanyaan, pada masa itu dan juga masa sekarang ini, adakah pengiriman dai-dai 

secara legal dari LDNU yang diorganisir secara baik? 

Hal yang demikian ini mestinya menjadi concern NU dan LDNU secara 

khusus untuk memberikan pada penerangan Islam ahlissunnah waljamaah kepada 

masyarakat secara pada umumnya. Padahal yang selama ini dianggap mengancam 

sudah merancang gerakannya secara terorganisir dan sistematis. Wahabi dengan 

segala bentuk metamorfosisnya telah dengan secara sistematis merancang hal-hal 
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yang strategis seperti itu, misalnya diberbagai seluruh sekolah-sekolah umum 

mereka mengkader melalui organisasi ROHIS yang dibiayai oleh masing-masing 

sekolah sebagai ekstra kurikuler. Di setiap berbagai Perguruan Tinggi baik yang 

agama maupun umum mereka mengkader melalui jalur organisasi LDK, yang 

dibiayai oleh beberapa Perguruan Tinggi melalui jalur unit kegiatan mahasiswaan 

(UKM). Itu artinya bahwa semua sekolah yang memiliki organisasi ROHIS dan 

Perguruan Tinggi yang telah memiliki organisasi LDK secara tidak langsung telah 

menyokong tumbuh suburnya faham ideologi dan gerakan wahabi di Indonesia. 

Sedangkan organisasi kemahasiswaan yang secara tegas berhaluan Islam 

ahlussunnah wal-jama’ah, yakni organisasi PMII harus membiayai kegiatannya 

sendiri melalui proposal kepada senior-seniornya yang juga kadang kurang peduli. 

Padahal peran dan posisi mereka sangat jelas sebagai jenjang tindak lanjut setelah 

mereka di tingkat sekolah berorganisasi di IPNU-IPPNU. Organisasi mahasiswa 

ini sangat strategis untuk memberikan pemahaman tindak lanjut bagi kader muda 

NU agar memiliki kemampuan pengetahuan dan tidak terjebak ke dalam faham 

yang "menyesatkan" dan tetap beristiqomah di jalur kultural mereka yaitu Islam 

ahlissunnah wal jama'ah, sekaligus untuk menarik mereka yang belum mengenal 

Islam ahlissunnah wal jamaah untuk bisa belajar dan menjadi kader- kader muda 

NU yang memiliki self of belonging kepada NU. Jika hal ini tidak dilakukan, 

bukan tidak mungkin 10 tahun lagi NU akan hilang tinggal namanya, sebab kader-

kader mudanya sudah "pindah rumah" menjadi pengikut wahabi. 

Umat Nahdliyyin tetap menjaga tradisi kebiasaan leluhur mereka dan 

para Umat Nahdliyyin memiliki intelektual akademisi yang berada di Pengurus 
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Cabang NU Kota Makassar bahwa ada alternatif Islam moderat yang bisa dengan 

sangat mudah hidup di dunia modern sehingga keberadaan kaum nahdliyyin 

tersebut sangatlah penting sebagai juru dakwah Islam yang menawarkan hal 

positif dari tradisi Islam ala ahlissunnah wal jama'ah (NU).256 

Mereka, pengurus PCNU yang telah memiliki kompetensi dan kapasitas 

intelektual keagamaan yang memadai semestinya menjadi penerang agama (daI) 

yang diorganisir secara baik-baik untuk memberikan bimbingan konseling kepada 

sesama warga sehingga yang awalnya nahdliyyin tetap mampu menjaga dirinya 

sebagai nahdliyyin, bagi mereka yang awalnya bukan nahdliyyin bisa menjadi 

nahdliyyin. 

NU yang mempunyai kultur yang kuat dalam berdakwah, sangat layak 

untuk mempelopori dakwah dalam bentuk yang aktual, relevan dan khaira ummah 

(umat terbaik) seperti yang dicitakan, bisa terwujud dalam sejarah hidup kita. NU 

hendaklah sanggup mempelopori penemuan dan menjalankan amanah dengan 

paradigma baru tersebut, maka keberadaan NU dalam masyarakat, bangsa dan 

negara akan kuat Karenanya, segenap para warga NU (nadhliyin) mempelopori 

dakwah dengan para-para digma baru, yang mulai dari diri untuk terlebih dahulu 

meningkatkan iman, amal dan anggaplah semua orang adalah mitra da‟wah untuk 

mewujudkan kehidupan bersama yang adil makmur, sejahtera dan mendapat 

keridhaan Allah swt. Dakwah, dalam tradisi NU dilakukan oleh semua orang yang 

terlibat di pesantren dengan kyai sebagai model utama (assunnah hasanah).  

 

                                                 
256M Arfah Shiddiq (69 Th) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, 

Wawancara di Makassar pada tanggal 20 Desember 2016 Pukul 13.00 Wita. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Aktivitas da’wah Nahdlatul Ulama dalam mengupayakan peningkatan 

pembangunan umat di kota Makassar, adalah melakukan interaksi 

sosial guna dapat menyebarkan agama Islam untuk diimplementasikan 

dalam kehidupan sosial,  dalam berdakwa NU melakukan pendekatan 

kultural. Adapun berkaitan dengan strategi dakwah yang dikembangkan 

oleh NU  adalah Tawassuth (moderat) Tawazun (keseimbangan) Ta’adul 

(keadilan) Tasamuh (toleran) dengan cara bi al-Lisan, bi al-Qalam dan bi al-

Hal, cara ini yang dilakukan dan untuk memaksimalkan peran 

kelembagaannya sebagai civil society,NU tidak membangun identitas 

namun membangun amaliah-amaliah kemasyarakatan sebagai ciri da,wah 

NU. 

2. Kontribusi terhadap konsepsi dakwah melalui nahdlatul ulama, sebagai 

organisasi keagamaan di Kota Makassar, dalam mewujudkan membagun 

kegiatan berda’wah  terhadap para warga Nadhliyyin, yakni melakukan 

beberapa program-program yang memiliki pokok seperti peningkatan 

pemahaman tentang motivasi gerakan Islam radikal, yang dalam ruang 

lingkup kehidupan masyarakat kota Makassar. Memperkuat idiologi Ahlus 

Sunnah wal Jama'ah kepada para masyarakat Nahdliyin,  Agar supaya 

masyarakat Nahdliyin tidak mudah terpengaruh dengan faham ideologi 

non Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan melakukan Lailatul Ijtima’ yakni 
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kajian Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Publikasi hasil kajian Ahlus Sunnah 

wal Jama'ah dalam bentuk buletin dan pengajian, program pokok 

peningkatan kualitas keagamaan dengan tujuan membentengi masyarakat 

Nahdliyin dari pengaruh paham Islam non Ahlus Sunnah wal Jama'ah, 

memberdayakan Masjid-Masjid dan warga NU, kaderisasi, dengan Tujuan 

Untuk meningkatkan kualitas dan kader-kader NU Kota Makassar. 

3. Tantangan dakwah sangatlah berat yang dihadapi Nahdlatul Ulama 

dalam pembangunan umat di kota Makassar, bahwa selain da’wah Islam 

ditujukan untuk penguatan spiritual serta memperdalam pemahaman 

Islam, mengenai berbagai aneka ragam masalah dimana orientasi da’wah 

NU juga diarahkan untuk mengatasi aneka macam problem kehidupan 

sosial umat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan industrialisasi 

semacam itu, maka organisasi Islam perlu membenahi diri. Pembenahan 

diri ini meliputi modernisasi system-sistem organisasi, strategi yang 

memiliki metode kerja untuk dapat berhasil memenuhi tuntunan 

masyarakat modern. ormas Islam NU di tuntut mampu menawarkan 

pemahaman Islam yang modern. Di samping dituntut untuk melakukan 

kajian modernisasi, ide menghadapi tantangan globalisasi dan 

industrialisasi, juga dilakukan dengan kajian modernisasi kelembagaan. 

Organisasi NU juga senantiasa dituntut mengembangkan profesionalitas, 

yaitu kemampuan untuk berbuat yang lebih baik mengikuti proses 

manajemen yang mengandung tiga kegiatan utama: perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian. Profesionalitas juga menuntut adanya tenaga 
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administrator atau manajer yang selalu mengabdikan dirinya untuk 

keberhasilan pelaksanaan program. Pengembangan NU sebagai organisasi 

sangat berhubungan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan 

pusat dari setiap inti penyelenggaraan organisasi menghadapi tantangan 

pada zaman modern ini. Dalam hal ini NU memerlukan kepemimpinan 

modern serta profesional. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka hasil 

akhir dari penelitian ini berimplikasi bahwa organisasi NU terhadap peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) dalam era globalisasi itu merupakan hal yang tidak 

bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu dalam mengembangkan da’wah Islamiyyah 

daya jangkauannya yang lebih luas maka dilakukan beberapa langkah:. Pertama, 

melalui da’wah yang kita lakukan perlu menanamkan suatu bentuk keimanan dan 

ketakwaan yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, harus mampu 

mendayagunakan teknologi sehingga umat muslim yang mempunyai keahlian di 

bidang-bidang komunikasi dan informasi yang jumlahnya kini semakin banyak 

dapat mengembangkan metode dalam berda’wah yang memadai. Ketiga, Muslim 

perlu mendorong penguasaan ilmu pengetahuan aiti serta teknologi di kalangan 

generasi para muda Islam, termasuk dengan cara mendirikan lembaga pendidikan 

tehnologi komunikasi dan informasi di lingkungan perguruan tinggi Islam. Dari 

lembaga seperti inilah kita berharap dapat melahirkan tehnolog-tehnolog muslim 

yang siap memikul mengemban amanat da’wah di era globalisasi ini. Keempat, 

lembaga-lembaga da’wah harus merangkul dan melibatkan secara aktif para 
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seniman dan budayawan muslim dalam upaya mengembangkan dakwah melalui 

media seni budaya. 

Jika diruntutkan secara rinci, tantangan dakwah NU haruslah 

diorientasikan sebagai kerja kerakyatan bukan menonjolkan labelisasi atau 

gembar-gembor yang melalui spanduk dan reklame tetapi harus kerja nyata untuk 

memberikan jawaban serta solusi atas problematika yang sedang dihadapi oleh 

umat nahdliyyin dan umat Islam secara umum dewasa ini, yaitu:  Pertama, 

Dakwah NU secara internal harus memfokuskan diri pada akvitas dakwah dalam 

upaya mengentaskan kemiskinan umat dengan pemberdayaan ekonomi berbasis 

masyarakat Kedua, Dakwah NU secara internal harus menyiapkan kader-kader 

dakwah (para da'i) untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai 

dengan bidang keahlianya masing-masing. Dakwah melalui jalur struktural sama 

pentingnya dan harus saling melengkapi dakwah melalui jalur kultural. Ketiga, 

Dakwah NU secara internal harus membuat peta sosial umat sebagai informasi 

awal bagi pengembangan dakwah. Selain itu, Dakwah NU juga harus memiliki 

peta-peta dakwah, renstra dakwah dan skenario strategi dakwah. Dakwah harus 

memiliki target dalam 5 tahun sampai 10 tahun harus terlihat dampak dari target 

dakwah yang dilakukan oleh NU. Keempat, Dakwah NU harus mengintegrasikan 

wawasan etika, estetika, logika dan budaya dalam berbagi perencanaan dakwah, 

baik secara internal umat maupun secara eksternal. Kelima, NU harus mampu 

mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan 

berorientasi pada kemajuan iptek terutama bagi kalangan nahdliyyin. Keenam, 

Menjadikan masjid dan mushalla sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan dan 
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kebudayaan kaum nahdliyyin dan umat Islam pada umumnya. Itulah beberapa 

pekerjaan rumah (PR) organisasi NU serta lembaga-lembaga cabang di bawahnya, 

terutama Lembaga Dakwah Nahdlatul "Ulama (LDNU) dalam menatap masa 

depan dan mengembangkan konsep dakwahnya terutama secara internal, mem-

perbaiki ke dalam kondisi kaum nahdliyyin sehingga mereka tersejahterakan oleh 

dirinya sendiri, mandiri secara ekonomi dan politik dan agung nan mulia secara 

spiritual Sebab itulah warisan wasiat dari para pendiri NU. 

Dengan langkah-langkah seperti yang dipaparkan di atas,  organisasi NU 

melalui beberapa lembaga dakwahnya akan mampu mengubah ancaman menjadi 

peluang, keprihatinan menjadi harapan. Globalisasi tidak perlu ditakuti, tetapi 

memang harus diwaspadai. Dengan iman dan takwah yang tangguh dan ilmu yang 

terus ditingkatkan insya Allah umat Islam akan memiliki daya pilih dan daya pilah 

dalam menyongsong era globalisasi ini. Strategi Dakwah Pemberdayaan Umat 

Reorientasi Aksi Dakwah harus merupakan pemberdayaan umat dan masyarakat.   

Konsep dan tujuan dakwah yang berorientasi makro dan abstrak 

dikembangkan dalam rumusan operasional yang menyentuh dunia empiris 

obyektif serta NU harus kembali pada substansi kembali ke khittah dan 

memelihara tradisi lama yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru 

yang lebih baik. 
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