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PEDOMAN   TRANSLITERASI 

 
A. Transliterasi Arab-Latin 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) خ

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

 

 

 
ٗ Wawu W We 

ٓ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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2. Vokal 

 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal 

tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

◌

  َ ´ 

Fathah A A 

◌  َ ¸ Kasrah I I 

◌

  َ ˚ 

Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي ◌َ   

   َ◌ ٗ fathah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 / ا ◌,َ   
 ي

fathah dan 

alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ي ◌َ   

ya 

I i dan garis di 

atas 
 

 

 
   َ◌ ٗ dammah dan 

wau 
 

U 

u dan garis di 

atas 
 

4. Ta Marbutah 
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Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

 
Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(   يَ  

6. Kata Sandang 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf لا (alif lam ma‟arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 

syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

 

 
 

mendatar (-). 

 
7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif. 

 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 

kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah,khususdan 

umum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a- 

ljalalah,ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Kapital 

 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

caps), dalam 
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transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan 

DR). 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang 

dilakukan adalah: swt. = 

subhanahu Wa ta ala 

saw. = sallallahu „alaihu Wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

I. = Sebelum Masehi 

W = Lahir tahun (untuk orang yang masih 
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hidup saja) QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS 

Ali-„Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : ARMAN WIJAYA 

NIM  : 50400114051 

Judul  : Strategi Dakwah Nahdatul Ulama Dalam Menangkal Paham     

di Kababupaten Polewali Mandar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan dan strategi dakwah 

PCNU Kabupaten Polewali Mandar dalam menangkal paham radikalisme serta 

faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PCNU Polewali Mandar 

dalam menangkal paham radikalisme. Penelitian ini merupakan Penelitian 

kualitatif dengan melakukan pendekatan komunikatif. Pendekatan ini dipakai 

karna dapat memberikan informasi yang di anggap relevan untuk memberikan 

keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, komuniksi juga 

dapat berhubungan dengan orang lain. 

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber 

datan sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua orang, yaitu Ketua Tanfiziah PCNU dan 

Sekertaris Umum PCNU Polewali Mandar. 

Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman tauhid yang benar 

kepada masyarakat, memberikan dakwah tentang konsep toleransi, memberikan 

pemahaman agama yang kontekstual, serta membumimkan kembali konsep 

kearifan lokal yang ada di Polewali Mandar. Adapun faktor pendukung dan 

penghambatnya yaitu adanya dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar, Serta memiliki Badan Otonom sampai tingkat bawah, serta 

faktor penghambatnya Kurangnya keaktifan dari beberapa pengurus PCNU 

Polewali Mandar dan kurangnya da‟i yang berkompeten dalam masalah 

radiklaisme. 

Implikasi penelitian ini yaitu (1) dalam melihat sesuatu yang ingin dicapai 

PCNU Polewali Mandar bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, maka 

dari itu diperlukan kerja yang lenih ekstra dalam menjalankan program-program 

yang telah dosepakati dan harus membenahi permasalah-permasalahan internal 

terlebih dahulu agar dalam menangkal paham radikalisme di Polewali Mandar 

dapat sepenuhnya terlaksana. (2) PCNU harus lebih mengembangkan Strategi 

dakwahnya pada hal-hal yang lebih spesifik lagi agar betul-betul tiada ruang bagi 

radikalisme di Polewali Mandar untuk berkembang. 

 

 

 



 
  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dakwah secara bahasa di artikan sebagai ajakan, memanggil, menyeruh 

manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis aqidah syariat, 

dan akhlak Islam,
1
 Karna Dakwah merupakan suatu perbuatan yang mengarahkan 

manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan. maka dibutuhkan 

strategi/metodologi dalam pelaksanaannya agar pesan yang di sampaikan bisa 

tersampaikan kepada mad‟u nya. 

   Dakwah dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban bagi semua 

muslim  yang telah mencapai baligh dan berakal baik laki-laki maupun 

perempuan,  ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum 

berdakwah antara lain adalah QS. Al-Imran/ 3:104, QS. Al-Imran/ 3:110, QS. An-

Nahl  ayat :125, yang beribicara mengenai kewajiban berdakwah dan metodologi 

dalam dakwah. Ayat ayat diatas menjadi hujjah bahwa posisi dakwah dalam Islam 

memili peran yang sangat penting dalam keberlangsungan ajaran Islam dari 

generasi ke genarasi lainnya.     

  Seiring perkembangan zaman  prosesi dakwah pun memliki perkembangan 

metodologinya,  dimana prosesi dakwah dimulai  seperti yang dicontohkan oleh 

para Nabi-nabi Allah. mereka melakukan dakwah dengan cara persuasif atau 

mendatangi orang-orang secara langsung pada saat itu.  

   Perkembangan dakwah Islam tidak hanya di pengaruhi oleh metode 

dakwah saja ada beberapa faktor seperti, subjek dan objek dakwah, ataupun media 

dakwah yang membuat dakwah Islam mudah tersebar kebelahan dunia.Di 

                                                           
1
RB.Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah (Jakarta:Amzah, 2007), h.25. 
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Indonesia khususnya kalau  melihat kembali sejarah masuknya Islam di Indonesia 

itu dimulai dengan dakwah yang sifatnya damai, toleransi dan relevan dengan apa 

yang diajarkan oleh para wali melalui singkronisasi budaya lokal. Pada masa itu 

mereka juga hidup damai berdampingan dengan umat lain yang berbeda agama. 

Keberhasilan Islamisasi di Indonesia ini disebabkan penyelarasan simbol-simbol 

kultural yang sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat yang akan di dakwahi 

sebagai  proses pengenalan Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam 

yang pluralistik yang dimiliki sejak awal kelahirannya.
2
  

 Selain dari metode dakwah penyebaran Islam di Indonesia juga di 

perngaruhi oleh media dakwah yang digunakan para wali-wali terdahulu seperti 

pertunjukan kesenian yang didalamnya di isi dengan  pesan-pesan Islam.
3
 

  Perkembangan media dakwah di Indonesia juga dipengaruhi oleh era 

reformasi yang di tandai dengan munculnya kebebasan di berbagai aspek seperti, 

kebebasan berpendapat, berargumen, bahkan sampai kebebasan berkelompok. Hal 

ini tampak sejak lengsernya masa orde baru dari panggung kekuasaan, pada masa 

transisi di Indonesia dimulai dengan perubahan sosio-politik yang sangat 

menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia.
4
 

   Berakhirnya masa orde baru membawa banyak perubahan pada kebijakan 

yang bersifat institusional maupun yang bersifat individu. Dari segala bentuk 

perubahan itu yang paling menjadi sorotan ialah persoalan demokratisasi dan hak 

asasi manusia. Selain dari demokratisasi dan hak asasi, diskursus yang muncul 

kepermukaan politik domestik maupun internasional, khususnya yang berkaitan 

                                                           
2
Ahmad Sagiri, “Proses Islamisasi dan Pencaturan Politik Umat Islam di Indonesia”, 

dalam Al-Qalam, No.59 (10-September-1996), h. 43. 

3
 RM. Ismunandar, Wayang, Asal usul Dan Jenisnya, (Jakarta : Dahara Prize, 1994), h. 95. 

4
Khamani Zadda, Islam Radikal Dan Pergulatan Ormas-ormas Garis Keras di Indonesia, 

(Jakarta: Teraju, 2002), h.1. 
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dengan persoalan religio-politik mengenai “kebangkitan” Islam politik, yang 

ditandai dengan  merebaknya fenomena radikalisme.
5
 

  Dalam sejumlah literatur, istilah Islam politik, radikalisme, atau neo-

fundamentalisme memiliki tafsiran yang sulit dilukiskan satu sama lain. Istilah 

radikalisme umumnya dipakai untuk merujuk pada gerakan Islam politik yang 

berkonotasi negative seperti ekstrimis, dan intoleran serta anti barat. Sejak 11 

September 2001 istilah radikalisme di campur adukkan dengan terorisme. 

Radikalisme tidak datang tanpa sebab melainkan adanya penyebab munculnya.
6
 

Kemunculan paham radikalisme ditandai dengan maraknya aksi-aksi yang 

melibatkan masssa yang dimotori berbagai kelompok muslim garis keras. gerakan 

ini  muncul disebabkan ketiadaan penegakan hukum yang adil, serta ketidakadilan 

di sektor sosial, ekonomi, maupun politik.
7
  

  Menurut Kepala bidang investigasi Densus 88 ada beberapa  cara paham 

radikal menyebarkan ajarannya, pertama melalui pertemuan langsung atau 

melakukan pengajian secara tertutup, kedua melalui perkembangan teknologi 

informasi.
8
 

  Mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini di 

gemparkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang perubahan UU 

No.17 Tahun 2013  tentang Organisasi masyarakat (Ormas)  di ubah dengan 

Perppu (Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang). Dikarnakan peraturan 

                                                           
5
Nurhdayatullah, “Strategi Dakwah Nahdatul Ulama dalam Mencegah Radikalisme 

Agama (Studi Kasus PCNU Kota Makassar Periode 2014-2019)”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), h. 3. 

6
Yusuf Qadrawi, Islam Radikal: Analis Terhadap Radikalisme dalam BerIslam dan 

Upaya Pencegahanya, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 59, 

7
Edy Sumtaki, Syariat Urgensi dan Konsesuensi Islam: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: 

Komunitas  NISITA, 2003), h.7. 

8https://id.m.www.geogle.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/11/30/140863

1/ini.tiga.cara.penyebaran.radikalisme.di.indonesia. diakses pada 10- Agustus-2019 
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dalam UU No.17 belum mengatur sepenuhnya atas keormasan yang bertentangan 

dengan Pancasila, dan UUD 1945 sehingga terjadinya kekosongan hukum atas 

penerapan sanksi yang berdasarkan hukum. Pada 10 Juli 2017 Presiden Jokowi 

Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu) No: 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang  (UU) No.17 

Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas).
9
 

  Dengan disahkannya Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang perubahan 

atas Undang-undang No.17 Tahun 2013 berdampak pada beberapa ormas yang 

ada di Indonesia salah satunya adalah Hizbut tahrir dan beberapa organisasi 

lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu penerapan syariat Islam dalam 

semua aspek kehidupan termaksud bernegara. 

    Menurut Ahmad Azrori radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh 

sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan, namun bila 

dilihat dari sudut pandang keagamaan diartikan sebagai paham keagamaan yang 

mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan 

yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham tersebut menggunakan 

kekerasan pada yang berbeda paham untuk mengaktualisasikan paham keagamaan 

yang dianut dan dipercayainya dan di terima secara paksa.
10

 

     Selain dari radikalisme di Indonesia juga memiliki beberapa kelompok  

Islam yang memiliki paham toleran dan cinta akan tanah air , salah satunya ialah 

Nahdatul Ulama (NU) sebagai sebuah Ormas  Agama dan sosial. 

                                                           
9
https://www.jogloabang.com/pustaka,perppu-nomor-2-tahun-2017-tentang-ormas 

diakses pada 10-Agustus-2019 

10Ahmad Azrori, Radikalisme di Indonesia: Antara Historitas dan Antropisitas, Kalam: 

Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam , Volume  9 No. 2  (2005), h. 255 

https://www.jogloabang.com/pustaka,perppu-nomor-2-tahun-2017-tentang-ormas
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  Nahdatul Ulama adalah Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah 

terbentuknya NU itu Terjadi pada tanggal 31 Januari 1926 silam yang digagas 

Oleh beberapa Kiai ternama dari Pulau jawa yang  menggelar pertemuan di 

Surabaya. Yang diprakarsai oleh K.H hasyim asy‟ari.
11

  Melihat sejarah 

perkembangan Nahdatul Ulama Organisasi ini Memiliki peran Penting dalam 

proses kemerdekaan Di Indonesia jadi tidak di herankan ketika Nahdatul Ulama 

sangat getol dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

serangan Ideologi-ideologi transnasional yang tidak sesuai ideologi Negara 

Republik Indonesia yaitu pancasila. Nahdatul Ulama sebagai Organisasi 

masyarakat terbesar yang telah tersebar diseluruh indonesia memiliki peran 

penting dalam memfilter pergerakan paham radikalisme  yang tengah berkembang 

di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

  Salah satu daerah yang menurut Pengamatan awal penulis, bahwa benih-

benih paham radikalisme sudah mulai melanda Kecamatan Mapilli Kabupaten  

Polewali Mandar. Proses perkembangan paham radikalisme Kabupaten Polewali 

Mandar  ini menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian dan diteliti lebih 

jauh agar mendapatkan jawaban yang jelas yang terjadi dilapangan . maka dari itu 

penulis mengangkat Penelitian dengan  judul: “Strategi Dakwah Nahdatul Ulama 

(NU) Dalam Menangkal Paham Radikalisme Di  Kabupaten Polewali Mandar”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang terjadi dari para 

pembaca dan melenceng pada pokok permasalahan. yang menjadi fokus penelitian 

                                                           
 11

Ahmad Zahro , Tradisi Inteketual NU , ( Yogyakarta : LKIS, 2004) h.35 
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adalah strategi dakwah Nahdatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme dan 

fokus penelitian ini di batasi pada daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Strategi dakwah adalah perencaaan yang berisi rangkaian kegiatan yang di 

desain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu 

b. Radikalisme adalah sebuah paham atau gerakan politik yang tujuannya 

mencapai kemerdekaan atau pembaharuan, mereka yang berusaha mencapai 

publikanisme, penghapusan gelar, redistribusi, hak milik dan kebebasan pers, 

dan dihubungkan dengan perkembangan liberalism.. 

c. Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang 

dimana organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang 

keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan dirumuskan dengan pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pandangan dan strategi Nahdatul Ulama Kabupaten Polewali   

mengenai radikalisme.? 

2.  Apa faktor penghambat dan pendukung Nahdatul Ulama Kabupaten 

Polewali Mandar dalam menangkal paham radikalisme.? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pandangan Nahdatul Ulama mengenai radikalisme 
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b. Untuk mengetahui upaya Nahdatul Ulama dalam menangkal paham radikal 

c. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

Nahdatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme 

 

2. Mamfaat Penelitian  

a. Secara teoritis : memberikan pengetahuan atau informasi kepada seluruh 

masyarakat akan strategi dakwah dan perkembangan paham radikalisme.  

b. Secara praktis  : memberikan solusi bagaimana menyikapi paham radikalisme 

yg kini berkembang ditengah masyarakat. 

E. Kajian Pustaka  

Membahas masalah Radikalisme sebenarnya telah banyak dilakukan 

penelitian akan tema Radikalisme, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu 

terkait Radikalisme : 

1. Penelitian, Ahmad Mohammad Al Hammad dengan penelitian berjudul 

“Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya, Studi Kasus Kriteria 

Radikalisme Menurut Yusuf Al-Qardhawi” (Surabaya, 12 April 2018). Hasil 

Penelitian ini yaitu: menjelaskan beberapa kriteria Radikalisme Dan organisasi 

yang tergolong memakai Paham Radikal. Penelitian ini juga mencoba mnganalisis 

faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme dikalangan mahasiswa.
12

 

adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis ialah sama-sama 

membahas radikalisme sedangkan perbedaan terletak pada objek 

penelitiannya. 

2. Penelitian , Dedi Priyitno dengan judul Penelitian  “Strategi Dakwah 

Remaja Masjid Al-Wistho, di Dukumendung Sari Bulurejo, Gondang rejo, 

                                                           
12

Ahmad Muhammad Al Hammad, “Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Surabaya 

(studi kriteria menurut Yusuf Al Qadrawi)”, Skripsi (Surabaya: Fakultas Usuluddin Dan Filsafat 

UIN Sunan Ampel, 2018), h. vi    
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Karanganyar”. (Surakarta, September 2017). Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana asal muasal berdirinya Remaja Masjid Al-Wistho, dan bagaimana 

strategi dakwah yang dilakukan oleh remaja masjid Al-Wistho sehingga memiliki 

dampak yang baik bagi masyarakat dari aktivitas dakwah yang dilakukan baik 

dalam bidang sosial maupun dalam bidang keagamaan.
13

 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis ialah sama-sama 

membahas masalah strategi dakwah sedangkan perbedaannya diwilayah 

fokus penelitian yaitu remaja masjid dan radikalisme   

3. Penelitian, Fuad Hasyim dengan judul Penelitian : Peran Organisasi 

Nahdatul Ulama Dalam Menangkal Ideologi Islam Radikal ”.(Bandar Lampung, 

02 Agustus 2018). Di dalam Penelitian ini menjelaskan peran Nahdatul Ulama 

Lampung dalam upaya penangkalan Ideologi Islam radikal dari penelitian ini di 

tarik 4 kesimpulan atas penjabaran Nahdatul Ulama dalam melihat konsep 

rahmatanlil alamin yaitu Tawasuth/itidal yaitu kemoderatan yang bercirikan adil, 

moderat yang tidak cenderung kiri dan kanan. Tasamuh adalah toleransi yaitu 

saling hormat-menghormati dan menghargai budaya, adat, agama, dan bahasa 

yang berbeda-beda. Tawazun yaitu kehidupan yang seimbang antara duniawi dan 

akhirat. Amal ma‟ruf Nahi mungkar  yaitu sosial kontrol yang berarti menjadi 

tugas setiap warga Negara untuk selalu mengdepankan kebaikan dan 

pencegahannya.
14

 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian diatas adalah sama-sama 

membahas masalah radikalisme dan perbedaannya adalah fuad hasyim meneliti 

                                                           
13

Dedi Priyotno, “Strategi Dakwah Remaja Masjid Al-Wistho di Dukuh Meendungsari 

Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Usuluddin Dan Dakwah IAIN 

Surakarta, 2017), h. vii 

14
Fuad Hasyim, “Peran Organisasi Ulama Dalam Menangkal Ideologi Islam Radikal 

(Studi Organisasi di Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung)” Skripsi (Bandar 

lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unversitas Lampung 2018),h. iii. 
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masalah peran Nahdatul ulama sedangkan penulis fokus pada strategi dakwah 

nahdatul ulama.  



 
  

10 
 

  BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Strategi  

1. Defenisi Strategi  

 istilah strategi seringkali mengarah pada persoalan politik, bisnis, militer 

dan seringkali dikaitkan dengan manejeman. Sebenarnya itu dikarnakan kata 

strategi ini memiliki keluasan makna, bahkan hampir semua disiplin Ilmu 

pengetahuan tak jarang berdampingan dengan kata strategi, sebut saja salah 

satunya yaitu strategi  dakwah . 

Strategi ditinjau dari segi etimologi Strategi berasal dari bahasa yunani 

yaitu Strategos, yang berarti pemimpin/komandan milter dizaman demokrasi 

Athena.
15

 Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi 

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus 

mampu menunjukkan taktik operasionalnya.
16

 

Strategi dari segi terminologi ada banyak sekali defenisi dari para  ahli 

yang  berbeda pengertian akan strategi tapi mengandung makna yang sama .
17

  

a. Menurut Greek Wrfter Xenophone  Strategi adalah mengetahui apa yang anda 

usulkan dan apa yang anda lakukan. defenisi ini menekankankan bahwa 

strategi memerlukan pengetahuan tentang sesuatu,niat untuk masa depan.  

b. Menurut Kenichi Ohmae strategi adalah cara dimna perusahaan berusaha 

membedaka dirinya secara positif dengan pesaingnya,dengan menggunakan 

kekuatan karyawannya untuk memuaska kebutuhan pelanggan. 

                                                           
  15

http://id.m.wikipedia.org/wiki/strategi  

16
Efendy, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1984), h. 32. 

17   Lantip Drasojoiat P , Manajemen strategi, : (Jakarta:  UNY Prees, 2018), h. 2-3. 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/strategi
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Melihat beberapa defenisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya, 

Strategi adalah suatu  langkah yang dilakukan suatu kelompok/ organisasi untuk 

membedakan dirinya dengan selainya juga untuk memberikan perkembangan 

pada kelompak demi terwujudnya hal-hal positif yang ingin diraih. 

2. Jenis jenis Strategi  

Dari beberapa defenisi diatas yang menjelaskan apa itu strategi , dari 

beberapa ahli pun memberikan sumbangsi pemikirannya dalam membahas 

beberapa jenis strategi, salah satunya defenisi dari Henry Mintzbert 

menedefenisikan strategi sebagai  berikut, yaitu :
18

 

a. Strategi sebagai presfektif  

Yang di maksud dengan strategi persfektif strategi yang telah disusun untuk 

mencapai suatu tujuan atau dengan kata lain , strategi ini dijadikan acuan pertama 

oleh suatu organisasi dalam mengambil keputusan selanjutnya. 

b.    Strategi Posisi 

  Strategi Posisi yaitu suatu alat ukur untuk menentukan kekuatan, 

kelemahan, ancaman, peluang atau sering disingkat (SWOT), agar suatu 

organisasi tetap dapat eksis ditengah perkembangan organisasi lainnya. 

c.    Strategi Perencanaan  

  Strategi ini merupakan langkah selanjutnya dari strategi posisi dimana 

dalam proses ini , fokus pada tahap aktualisasi diri dengan cara menyusun 

program-program untuk mencapai tujan suatu lembaga. 

d.    Strategi Pola Kegiatan 

Dalam pembahasan ini disusun hal-hal teknis yang lebih dalam ,persaingan 

disini sangat terasa dikarnakan adanya benturan-benturan dengan organisasi lain 

yang memiliki tujuan yang sama. 

                                                           
18 B.N Marbun SH, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 270. 
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B.  Pengertian Dakwah 

 1. Defenisi dakwah 

Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim baik laki-

laki maupun perempuan sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam QS Al-

Imran/ 3:110 

عۡسُٗفِ   َ ُ  تٱِىۡ سُٗ ٍُ ثۡ ىيَِّْاضِ ج أۡ ةٍ أخُۡسِج  ٍَّ س  أُ ٍۡ ٌۡ خ  ُ   مُْحُ ُْ٘ ٍِ جؤُۡ  ٗ سِ  ْن  َُ ِِ ٱىۡ ُ  ع  ۡ٘  ٖ ْۡ ج   ٗ

  ُ سِقُ٘ ٌُ ٱىۡف َٰ أ مۡث سُُٕ  ٗ   ُ ُْ٘ ٍِ ؤۡ َُ ٌُ ٱىۡ ُٖ ْۡ ٍِّ  ٌۚ ُ سٗا ىَّٖ ٍۡ ُ  خ  ا ةِ ى ن  وُ ٱىۡنِح َٰ ٕۡ ِ  أ   ٍ ا ٘ۡ ء  ى   ٗ  ِِۗ  ١١١تٱِللَّّ

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.

19
 

Dakwah dari segi etimologi berasal dari bahasa arab dari kata da‟a , yad‟u 

yang artinya panggilan, ajakan, seruan dan panggilan ini dilakukakan dengan 

suara, kata-kata, atau perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan seruan 

disiniialah usaha seorang da‟i yang berusaha untuk lebih dekat dan mengenal 

mad‟unya untuk dituntun kepada jalan Allah swt.
20

 

Sedangkan dalam terminologinya banyak defenisi dari para ahli yang 

bermacam-macam antara lain sebagai berikut :
21

 

a. Menurut KH. A.Machfoed  dakwah adalah panggilan. Tujuannya untuk 

membangkitkan kesadaran manusia untuk kembali kejalan Allah SWT 

tersebut bersifat ekspansif, yaitu  memperbanyak jumlah manusia yang 

menuju di jalannya. 

                                                           
19 Departeman Agama RI, Al-Quran Dan Terejemahanya, (Bandung: CV Penerbit J-ART 

2004), h.64 

20 Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia Arab (Jakarta: Bulan  Bintang, 1987), h. 108. 

21 A.Machfoed, Filsafat dakwah “Ilmu dakwah dan penerapannya”, ( Jakarta: PT.Bulan bintang , 

2004), h. 34. 
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b. Menurut Dr. Moh. Ali Aziz menjelaskan bahwa dakwah adalah aktifitas dan 

upaya manusia , baik individu maupun kolektif dari situasi yang tidak baik. 

Sementara dalam bahasa Islam dakwah adalah tindakan mengkomunikasikan 

pesan-pesan Islam .dakwah adalah istilah yang tekhnis pada dasarnya upaya 

untuk menghimbau orang lain kearah Islam.
22

 

c. Menurut Syaikh „Ali Makhfuz, dalam kitabnya Hidayah Al-Mursyidin 

sebagaimana yang dikutip oleh Mahmudin bahwa dakwah adalah mendorong 

manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk dan hidayah, 

menyeruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar mereka 

mendapat kebahagian dunia dan akhirat. 

 defenisi yang dijelaskan dari beberapa ahli penulis dapat simpulkan 

bahwa dakwah adalah sebuah upaya untuk menuntun dan menyampaikan ajaran 

Allah kepada manusia agar berada di jalan Allah dan menuju kepadanya.  

2. Unsur-unsur dakwah  

a. Tujuan dakwah  

Dalam pandangan Ahmad Ghasully tujuan dakwah adalah melakukan suatu 

kebaikan untuk mencapai kebahagian dan untuk mengesahkan Allah SWT serta 

tunduk kepada-Nya.
23

 

Secara umum tujuan dakwah menurut Moh Ali Aziz yaitu ; 

2. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati 

3. Supaya Manusia terhindar dari murka Allah Swt dan memperoleh 

ampunan-Nya 

4. Untuk menyembah Allah dan tidak menduakannya 

5. Menyeruh kepada jalan kebenaran  

                                                           
22 Muhammad Ali Asis ,Ilmu dakwah , (Jakarta: Prenada media, 2004),  h. 28. 

23
 A.Pimay, Metodologi Dakwah , (Semarang : Rasail, 2005),. h.9.  
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6. Untuk menghilangkan hijab-hijab yang mengjadi penghalang untuk 

sampainya Firman Allah SWT kepada hati manusia.
24

 

 

b.      Materi Dakwah  

Dakwah dalam defenisinya sudah kita bahas pada halaman  terdahulu 

bahwa dakwah yaitu mengajak ataupun menyeruh pada hal kebaikan, tapi dalam 

mengajak atau menyeruh pada kebaikan bukan  mengajak tanpa dasar atau asal-

asalan dalam melakukanya tanpa didasari pada sumber-sumber yang jelas dan 

terpercaya. Untuk itulah seorang Da‟i sebaiknya memiliki materi dakwah yang 

sudah terpola dan tepat pada sasaran dakwahnya. Materi dakwah adalah isi pesan 

yang disampaikan dalam berdakwah, dalam hal ini materi yang disampaikan 

adalah ajaran Islam itu sendiri.
25

 

Dalam menentukan materi dakwah haruslah berdasarkan pada sumber dan 

dasar yang jelas maka dari itu sebagaimana yang diketahui dalam ajaran Islam 

bahwa sumber yang jelas dan terpercaya itu ada pada Al-Qur‟an dan hadis-hadis 

Nabi Muhammad SAW. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Firman Allah 

swt.  pada QS.Al Hijr/15:9  

 ُِ ىْۡ ا إَِّّا ّ حۡ مۡس  ّ صَّ إَِّّا  ٱىرِّ ُۥٗ  ُ   ىٔ  فظُِ٘ ٩ى ح َٰ  

Terjemahnya  :  

“ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran  dan   sesungguhnya  
Kami benar-benar memeliharanya”

26
 

Kandungan makna ayat diatas adalah dalil bahwasanya Al-Quran sebagai 

Kitab petunjuk yang di mana kesucian dan kemurnianya betul-betul terjaga, atas 

                                                           
24 Muhammad Ali Asis ,Ilmu dakwah , (Jakarta: Prenada media, 2004),  h. 60-63. 

25
Nadjamuddin, Metode dakwah Menurut Al-Qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2008), h. 24. 

26
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV penerbit J-ART, 

2004} h.341 
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dasar inilah kemudian al-quran dijadikan sebagai materi dakwah oleh para da‟i. 

tak hanya dengan kesucian dan kemurnian yang terjaga kitab Al-Qur‟an ini juga 

mengandung lengkap tentang pedoman hidup manusia, petunjuk, sejarah, hukum, 

politik, peribadatan, ekonomi, sosial, bahkan dalam perkembangan tekhnologi. 

Maka dengan segala kesempurnaan Al-Quran tersebut maka Al-Quran mutlak 

menjadi dalil yang disampaikan kepada objek dakwahnya.
27

 

 Selain dari Al-Quran sumber atau acuan  yang kedua yang dijadikan da‟i 

sebagai acuan dalam membuat materi dakwah yaitu as-sunnah. As-sunnah adalah 

ucapan , tingah laku , atau akhlak nabi Muhammad saw.  yang mulia yang wajib 

dijadikan tauladan dalam menjalani kehidupan. 

 Kedua sumber inilah yang menjadi sumber pokok dalam berdakwah. Sebab 

sejatinya Al-qur‟an dan as-sunnah adalah obor bagi umat manusia di tengah 

tengah kegelapan agar tidak terperosok dalam curam kesesatan. 
28

  

d.   Subjek dan Objek dakwah  

Dalam proses terjadinya suatu dakwah tidaklah terlepas dari kedua 

komponen ini yang menjadi suatu rangkaian dalam perjalanannya,kompenen ini 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Subjek  Dakwah 

Yang dimaksud da‟i iyalah yang melaksanakan dakwah baik dalam sebuah 

tulisan, lisan yang dilakukan baik itu individu maupun dilakukankan secara 

kelompok. Secara umum dipahami bahwa da‟i ialah seseorang yang mengajak, 

menyeruh, memanggil, mengundang mad‟u mengikuti perintah Allah swt. adapun 

beberapa pakar dalam bidang dakwah memberikan defenisi da‟i yaitu :  

a.  Menurut Nasruddin latif adalah seorang muslim dan muslimat yang 

menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Da‟i juga 

                                                           
27

Rahmat Semesta, Metode Dakwah (Jakarta : Prenada Media ,2003).h 20 

28
Nadjamuddin, Metode Dakwah Dalam Al-Qur‟an. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2008), h. 25 
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sebagai juru penerang, penyeru,mengajak dan memberikan pengajaran dan 

pelajaran agama Islam.
29

  

b. M. Natsir mendefenisikan bahwa da‟I ialah pembaawa dakwah yang 

memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu memilih jalan dan 

membawa pada keuntungan.
30

  

Secara fungsional da‟i adalah pemimpin, yakni yang memimpin 

masyarakat pada potensi kepemimpinan, masyarakat untuk memimpin masyarakat 

kepada jalan yang sesuai dengan ajaran Islam.
31

 Da‟i merupakan unsur yang 

fundamental dan yang menentukan keberhasilan sebuah dakwah. oleh karna itu 

seorang da‟i harusnya memiliki sifat kepemimpinan. kepemimpinan seorang da‟i 

adalah sebagai seni untuk mempengaruhi manusia, yakni dalam arti lain ialah 

suatu kemampuan untuk mengatur orang lain. Dengan bakat dan keterampilan 

kepemimpinan tersebut sangat berguna dalam menjalankan tugasnya mengemban 

diri dan tugasnya ketika berhadapan dengan mad‟u. dan juga seorang  da‟i harus 

mengenal objek dakwahnya, yang meliputi pemikiran, persepsi, problematika, 

lingkungan, dan kesulitan-kesulitan objek dakwahnya. 

2.  Objek dakwah  

Salah satu kompenen penting dalam dakwah ialah objek atau mad‟u atau 

bisa disebut masyarakat yang di dakwahi. Mereka ialah orang-orang yang 

dipanggil, diseru ataupun di undang. atau dengan kata lain di undang untuk 

masuk dalam ajaran Islam.  

Salah satu makna berdakwah ialah menempatkan manusia sesuai dengan 

kadar yang di tetapkan oleh Allah SWT. maka dari itulah seorang pendakwah 

                                                           
29

Nasruddin Latif , Teori dan Praktek Dakwah, (Jakarta , bulan bintang ,1974).h 162 

30
M.Natsir, Fiqhud Dakwah, (Dewan Islamiah Indonesia, 2001), h. 25. 

31
Rahmat Semesta, Metode Dakwah, (Jakarta:Prenada media ,2003), h. 175. 
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harus mampu menempatkan sasaran dakwahnya dengan tepat dikarnakan 

pluralnya karakteristik manusia dimuka bumi.  

Dipembahasan terdahulu sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya objek 

dakwah ialah manusia, baik si da‟i Maupun orang lain, itu dikarenakan agama di 

turunkan tuhan bukan di berlakukan pada sebagian manusia tapi pada seluruh 

manusia termaksud da‟i itu sendiri. 

Mad‟u adalah mitra dakwah yang terdiri dari beberapa golongan manusia, 

maka dari itu menggolongkan mad‟u sama dengan menggolongkan manusia itu 

sendiri dari beberapa aspek, penggolongan mad‟u tersebut antara lain:  

b.Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat diantara lain dari segi 

sosiologis berupa masyarkat yang terasing,pedesaan, kota besar ,dan kecil,serta 

masyarakat didaerah masyarakat marjinal dan kota besar. 

c. Sasaran kelompok masyarakat yang dilihat dari segi struktur kelembagaan 

berupa pemerintahan dan keluarga . 

d.Sasaran masyarakat diliat dari sosial budaya berupa golongan priyai,abangan 

dan santri. Klarifikasi ini terutamaterdapat pada masyarakat jawa. 

e. Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi tingkat kehidupan 

sosial ekonomi berupa orang kaya,menengah , miskin 

f. Sasaran yang menyangkut masyarakat diliahat dari segi pekerjaan berupa 

golongan petani, pedagang, seniman, buruh,pegawai negeri dan lain 

sebagainya. 

g. Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari jenis kelamin , berupa 

golongan pria dan wanita. 

h. Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi khusus berupa 

masyarakat tuna susila,tuna wisma, tuna karya, narapidana dan sebagainya.
32
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H.M. Arifin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Bumi Aksara,2000), h. 23. 
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Mengenal dan memahami status sosial mad‟u sangatlah penting dalam 

proses mencapai tujuan suatu dakwah, dikarnakan penyampaian dakwah tanpa 

memetakkan mad‟u akan mengurangi persentase keberhasilan dalam dakwah . 

sebagiamana sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Berbicaralah Kepada 

manusia menurut Kadar kecerdasan mereka” (HR.Muslim). 

Jadi subjek dan objek dakwah sangatlah berkaitan satu sama lain dimna 

mad‟u sebagai unsur utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses 

dakwah. 

 

e. Metode Dakwah  

   Kalau ditinjau dari segi kata metode berasal dari bahasa yunani yaitu 

“methodos” yang berarti cara atau jalan yang di tempuh. Sehubungan dengan 

upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
33

 Sedangkan dalam bahasa 

arab berasal dari kata “Thariq” yang artinya jalan sehingga metode adalah cara 

yang di atur dan memulai proses untuk mencapai suatu maksud.
34

 

metode ialah suatu cara yang ditempuh atau yang ditentukan dengan jelas 

untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dakwah ialah suatu cara yang di 

sampaikan oleh subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwahnya. 

 Metode dakwah sering juga dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan 

oleh subjek dakwah untuk menyampaikan materi dakwahnya dengan segala upaya 

untuk mencapai tujuan tertentunya. 

  Pada umumnya bahasan tentang metode dakwah itu merujuk pada QS. An-

Nahl 16:125 Allah Swt Berfirman :  

                                                           
33  http://id,m.wikipedia.org.wiki – di akses 03-November-2019. 

34  Hasanuddin , Manajemen Dakwah, (Jakarta : UIN Press, 2005), h. 60. 



19 
 

 
 

تِّل   ثٍِوِ ز  تَّل  ٱدۡعُ إىِ ىَٰ س  َُّ ز   إِ
ُِۚ ً  أ حۡس  ِٕ دِىٌُٖۡ تٱِىَّحًِ  ج َٰ  ٗ ْ ةِِۖ  س  عِظ ةِ ٱىۡح  ۡ٘  َ ٱىۡ  ٗ ةِ   َ تِٱىۡحِنۡ

  ِ ح دٌِ ٖۡ َُ ٌُ تِٱىۡ ٘  أ عۡي  ُٕ  ٗ ثٍِيۦِِٔ  ِ س  وَّ ع  َ ِ ض  ٌُ تِ ٘  أ عۡي  ُٕ١٢١  

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.” 

35
. 

  Ketika kita melihat ayat diatas ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam 

metode dakwah ada tiga hal , yaitu : Hikmah, Mau‟izatul hasanah mujadalah . dari 

ketiga metode dakwah ini adalah dasar dari beberapa cabang metode dakwah. 

1) Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitiberatkan pada kemampuan mereka, sehingga 

dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya meraka tidak merasa 

terpaksa dan keberatan atau dengan kata lain menyesuaikan porsi dan kadar 

pengetahuan yang di miliki mad‟u agar mereka menerima dakwah dan 

ajaran Islam dengan lapang dada. 

2) Mau‟izatul, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu menyentuh hati mereka. 

Karna ketika dakwah tidak disampaikan dengan cara kasih sayang mad‟u 

akan cenderung mengacuhkan atau tidak mendengarkan dengan tulus apa 

yang disampaikan oleh da‟i. 

3) Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah 

dengan cara yang sebaik-baiknya dengan memberikan argumentasi dan 

bukti yang kuat dan ridak memberikan tekanan-tekanan kepada mad‟u nya 

sehingga tidak melahirkan permusuhan nantinya.
36
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV penerbit J-ART, 

2004} h.281 

36
Mohammad Ali Aziz , Ilmu dakwah, (Jakarta : pradana media, 2001), h. 122-123. 
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f.     Media Dakwah  

   Ketika kita  kembali pada awal-awal Islam di tanah arab, Islam pada saat 

itu hanya minoritas dan bahkan begitu sedikit masyarakat arab pada saat itu yang 

mememeluk ajaran Islam, hanya saja pada masa ini perkembangan Islam begitu 

pesat dan sampai pada tingkat bahwa Islam adalah salah satu agama yang 

memiliki pengikut paling banyak didunia. Perkembangan ini tidak terlepas dari 

peran Media dakwah Islam dalam proses pengajarannya pada masyarakat. 

   Media ialah segala sesuatu alat yang dijadikan sebagai alat atau perantara 

untuk mencapai tujuan tertentu, maka dari itu media dakwah juga dapat diartikan 

alat atau perantara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

secara efektif. 

   Seiring dengan perkembangan zaman ,media dakwah pun harusnya 

mengikuti perkembangan yang lebih maju, subjek dakwah dituntut untuk semakin 

kreatif dan efisien dalam pelaksanaan dakwahnya  tidaklah hanya sekedar 

berdakwah karna akan berdampak pada hasil dakwahnya kepada masyarakat .   

   Pada dasarnya, pesatnya perkembangan komuniksi saat ini entah media 

massa maupun sosial media itu semua merupakan perkembangan yang sehat , 

selama sejalan dengan semangat mengembangkan sistem relevan dengan 

globalisasi informasi dan komunikasi. Dalam ajaran Islam perkembangan 

informasi dan teknologi bukanlah hal yang di nafikkan oleh ajaran Islam  selama 

tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kesalehan masyarakat sosial dan nilai 

dalam upaya pengabdian seorang hamba kepada tuhanya.  

   Untuk itulah ,disamping keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh 

seorang da‟i, peran media dakwah juga sangat penting dalam melihat keberhasilan 

suatu dakwah. Jika dilihat dari golongannya media dakwah digolongkan menjadi 

dua golongan yaitu : 



21 
 

 
 

1) Media Tradisional 

 Cerita-cerita Islam dala setiap pertunjukan wayang kulitnya. Media 

tradisional ialah yaitu media yang berbentuk pertujukan sebuah pentas 

tradisi budaya yang dipentaskan didepan umum. Seperti misalnya pada abad 

ke- 15 sunan kalijaga menambahkan 

2) Media Moderen  

 Media moderen ialah media ang berbentuk kekinian , seperti media massa 

dan sosial media lainnya.
37

 Karena keduanya kini memiliki kontribusi dan 

partisipasi yang sangatlah besar bagi perkembangan dakwah Islamiyah. 

Seperti mendigitalisasi literature-literatul Islam sehingga bisa dinikmati oleh 

banyak pihak. 

C.  Defenisi Strategi Dakwah 

   Strategi dakwah dalam pengertian umumnya  diartikan sebagai metode, 

siasat, taktik atau maneuver yang digunakan dalam aktifitas dakwah. Setelah 

panjang lebar kita membahas tentang strategi dan dakwah maka langkah 

selanjutnya ialah menggabungkan dua yaitu dakwah dan strategi.  

 

1.   Pengertian Strategi dakwah  

   Strategi dakwah sangat erat kaitannya dengan manajemen. Karena orientasi 

kedua kata tersebut berorientasi pada keberhasilan planning yang sudah 

ditentukan baik individu maupun organisasi. Pengertian strategi pada pembahasan 

terdahulu diartikan sebagai  suatu  langkah yang dilakukan suatu kelompok/ 

organisasi untuk membedakan dirinya dengan selainya juga untuk memberikan 

perkembangan pada kelompak demi terwujudnya hal-hal positif yang ingin 

diraih.sedangkan dakwah ialah  aktifitas dan upaya manusia , baik individu 
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maupun kolektif dari situasi yang tidak baik. Sementara dalam bahasa Islam 

dakwah adalah tindakan mengkomunikasikan pesan-pesan Islam .dakwah adalah 

istilah yang tekhnis pada dasarnya upaya untuk menghimbau orang lain kearah 

Islam.
38

 

   Oleh karena itu dakwah sebagai proses kegiatan yang universal yang 

meliputi segala kegiatan manusia bukan hanya dalam  arti kegiatan ritual 

keagamaan, tetapi meliputi segala aktifitas manusia , bahkan dakwah juga dituntut 

menjadi pemecah masalah yang berkembang dimasyarakat, dan juga mengadopsi 

istilah manajemen dan strategi untuk menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan 

dakwah yang membantu pencapaian tujuan dakwah itu sendiri.   

   Menurut Abu Zahra Strategi dakwah ialah perencanaan, penyerahan 

kegiatan, dan operasi dakwah Islam yang di buat secara rasional untuk mencapai 

tujuan-tujuan Islam yang meliputi seluruh dimensi kemanusiaan.
39

 

   Melihat pengertian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa Strategi dakwah 

merupakan perpaduan dari perencanaan dan manajemen dakwah untuk mencapai 

suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi dakwah haruslah 

menunjukan operasionalnya yang harus dilakukan secara tehnik atau taktik karna 

sewaktu-waktu akan dapat berubah bergantung pada kondisi dan situasi. 

   Strategi dakwah tidaklah berbeda dengan strategi komunikasi. Jika dalam 

dakwah menggunakan strategi komunikasi, maka dakwah yang dilakukan akan 

berhasil karena sebelum memulai berkomunikasi terlebih dahulu harus paham 

siapa yang menjadi audiens , media yang digunakan sesuai dengan keadaaan , 

pesan yang di pahami oleh audiens. 
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Muhammad Ali Asis, Ilmu dakwah, (Jakarta: Prenada media, 2004), h .28. 
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2.  Asas- asas Strategi Dakwah 

   Berbicara masalah strategi dakwah , ada berbagai macam asas yang harus 

diperhatikan agar proses dakwah efektif dan efisien serta tepat sasaran , adapun 

Asas-asasnya sebagai berikut : 

a. Asas fisiologi, yaitu asas yang erat hubunganya dengan tujuan-tujuan yang 

dicapai dalam aktivitas dakwah  

b. Asas sosisologis , yaitu asas yang berbicara yang berkaitan dengan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah  

c. Asas kemapuan dan keahlian da‟i yaitu bagaimana keahlian da‟i mampu 

melaksanakan suatu kewajiban baik melalui teori maupun praktek terhadap 

masyarakat secara efektif  

d. Asas Psychologis, yaitu asas yang membahas tentang masalah yang 

berhubungan dengan kejiwaan manusia . 

e. Asas Efektifitas dan Efesiensi , yaitu asas ini maksudnya adalah dalam 

aktifitas dakwahnya harus dapat menyeimbangkan antara waktu ataupun 

tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya. 

Ketika kita melihat asas –asas dakwah diatas, subjek dakwah haruslah dan 

perlu mengetahui ilmu pengetahuan tentang asas tersebut dan unsur-unsur dakwah 

seperti yang kita bahas pada halaman sebelumnya agar dapat membantu da‟i 

dalam menentukan strategi dakwah agar dakwahnya berjalan secara efektif.
40

  

Dengan mempertimbangkan asas-asas diatas seorang da‟i hanya butuh 

memformulasikan atau meramu dan menerapkan strategi dakwah yang sesuai 

dengan kondisi mad‟u nya atau objek dakwahnya. 
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D. Pengertian Nahdatul Ulama 

1.  Defenisi Nahadatul Ulama 

Nahdatul Ulama (NU) secara etimologis, Al-Nahdlah berarti kemampuan, 

kekuatan, loncatan, terobosan dalam upaya memajukan masyarakat atau yang lain. 

Secara epistemoligis berarti menerima segala budaya lama dari sisi kebudayaan 

yang dipelopori oleh para ulama, dan secara tekhnis berarti organisasi sosial 

keagamaan yang didirikan oleh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur yang 

berfaham Ahlus-Sunnah Wal Jama‟ah pada tanggal 12 Rajab 1344/31 Januari 

1926 M.  Nahdatul Ulama mengikuti pendirian bahwa agama Islam adalah agama 

yang fitriyang bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik dan menjadi milik 

serta ciri-ciri kelompok manusia, suku, bangsa, dan tidak bertujuan menghapus 

nilai-nilai tersebut.  Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis NU adalah 

faham ahlus sunnah wal jama‟ah. (ASWAJA) dapat juga dimaknai secara klasik 

maupun kontemporer dalam pengertian klasik dapat dimaknai sebagai jejek Imam 

Al-Asyari dan Al- maturuidi dalam bidang teologi, Imam Hanafi, Maliki, Syafi‟i 

dan Hambali dalam bidang Fiqih, Imam Junaid dan Al Ghazali dalam bidang 

Tasawuf.
41

 

Aswaja pada pemaknaannya secara kontemporer bermakna fleksibel sesuai 

dengna tuntutan zaman sesuai dengan prinsip tawazun, tawazuth, tasamuh, dan 

amar ma‟ruf nahi mungkar. Nahdatul Ulama  adalah Jami‟ah yang didirikan oleh 

kiai dari pesanteren, tujuan didirikan Nahdatul Ulama Antara lain : 

a. Memelihara, melestarikan, mengembangkan, mengamalkan ajaran Ahlus 

Sunnah Wal Jam‟aah yang menganut pola 4 Madzab fiqih : Hanafi, Maliki, 

Hambali, dan Syafi‟i 

                                                           
41  Siti Aimmatulsoliha, “Imlementasi Nilai Aswaja Melalui Kegiatan Keagaman Di MI 

Ma‟arif NU Darun Naja Karangrejo”, Skripsi (Blitar: Fakultas Usuluddin Dan Dakwah IAIN 

Surakarta, 2018), h. 19-21. 
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b. Mempersatukan para ulama dan pengikut-pengikutnya. 

c. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 

masyarakat, kemajuan bangsa, dan mengangkat harkat dan martabat 

manusia.  

Sehingga dapat dipahami bahwa hakikat dari pendidikan Nahdatul Ulama 

ala Aswaja yakni memanusiakan manusia (Humanisasi) dengan cara 

mentranmisikan ajaran Islami. 

2. Sejarah berdirinya Nahdatul Ulama 

Nahdatul Ulama merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang 

unik yang didirikan oleh ulama pesantren tahun 1926 di Surabaya. Memiliki 

jaringan struktur kelembagaan organisasi mulai pusat sampai desa. Sebagai 

oraganisasi ulama kedudukan Nahdatul Ulama (NU) sangat penting bukan hanya 

sebagai organisasi formal melainkan sebagai gerakan kultural yang berakar 

ditengah masyarakat. Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih 

banyak karena di dorong oleh tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa 

Nasionalisme. 

Nahdatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H, (31 Januari 

1926) di Surabaya yang melatar belakangi terbentuknya organisasi ini adalah 

sebagai perluasan dari suatu komite hijaz, kemudian komite inilah yang diubah 

menjadi Nahdatul Ulama yang saat itu berada suatu rapat di surabaya tanggal 31 

Januari 1926. Namun atas inisiatif dikalangan ulama waktu itu telah menetapkan 

K.H Hasyim Asya‟ri sebagai tokoh pendiri dan memimpinya, selain itu ada alim 

ulama lain dari tiap-tiap daerah dari Jawa Timur diantaranya adalah : K.H Hasyim 

Asyari tebuirang, K.H Abdul Wahab Hasbullah, K.H Bisri Jombang, K.H Ridwan 

Semarang, K.H Nawawi Pasuruan, K.H Asnawi Kudus, K.H. M Alwi Abdul Azis 

Surabaya dan Lain-lain.  Maksud perkumpulan Nahdatul Ulama ialah megang 
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teguh salah satu madzab imam yang keempat yaitu : Hanafi, Maliki, Hambali, dan 

Syafi‟i dan mengerjakan apa-apa yang menjadikan kemslahatan untuk agama 

Islam.
42

 Motivasi berkembangnya Nahdatul Ulama adalah untuk 

mengorganisasikan potensi dan peranan ulama‟ pesantren memiliki peranan dalam 

masyarakat sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara luas, selain itu 

dengan didirikannya Nahdatul Ulama dijadikan sebagai wadah untuk 

mempersatukan dan menyatukan para ulama pesanteren. Pada awalnya 

keberadaan Nahdatul Ulama bertujuan memehang teguh salah satu madzhab dari 

empat madzhab yaitu : Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi‟i dan mngajarkan apa 

yang menjadi kemaslahatan untuk agama Islam (AD NU tahun 1926) untuk 

mencapai tujuan tersebut diusahakan dengan hal-hal berikut:  

a. Mengadakan perhubungan diantara ulama-ulama yang bermadhzab 4 imam 

madzab  

b. Memeriksa kitab-kibat sebelum dipakai untuk mengajar supaya diketahui 

apakah itu termaksud kitab Ahlus Sunnah Wal jamaah atau kitab-kitab ahli 

Bid‟ah 

c. Menyiarkan ajaran Islam berdasarkan pada madzhab tersebut diatas dengan 

jalan baik  

d. Berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan pada agama 

Islam 

e. Memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, surau dan pondok-

pondok 

f. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, 

perusahaan yang tidak dilarang dalam agama Islam
43
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Berdasarkan usaha-usaha tersebutnya pada mulanya Nahdatul Ulama 

merupakan perkumpulan sosial yang mementikan pendidikan dan pengajaran 

Islam, oleh sebab itu Nahdatul Ulama menderikan madrasah-madrasah di tiap-tiap 

cabang dan ranting untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Islam dan 

mempertinggi budi pekerti mereka. Karena dasar perubahan dalam atau penikatan 

kualitas pada suatu daerah atau masyarakat dimulai dari sumber daya manusianya, 

karena manusialah yang akan menggerakkan sumber daya alam sesuai dengan 

kemampuan mereka masing-masing maka dari itu Nahdatul Ulama pada awal 

pembentukannya memfokuskan pada merubah paradigma agama dari masyarakat 

untuk menciptakan masyarakat Islami dan berperadaban. 

D.  Radikalisme 

1. Defenisi Radikalisme 

   Secara etimologi radikal berasal dari kata latin yakni Radix yang 

mempunyai arti “akar” dan istilah ini di gunakan pada akhir abad ke -18 untuk 

pendukung gerakan radikal.
44

  Secara terminologi kata radikal ini sulit dirumuskan 

hanya saja bukan berarti tidak bisa dirumuskan.  kata radikalisme ini seringkali 

dikaitan atau dikonotasikan kepada terorisme bahkan sudah menjadi esensi bagi 

penganut Islam yang radikal dimaknai sebagai teroris. Meskipun hampir semua 

ulama menolak adanya pengaitan antara Islam dan terorisme.
45

 Di karnakan Islam 

merupakan agama rahmatan lil alamin. Radikalisme juga merupakan suatu 

kelompok yang memiliki pemahaman yang dimana pemahamannyalah yang 

paling benar, sehinggga orang-orang berbeda pendapat dengannya adalah salah, 
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bahkan dalam perkembangan radikalisme mereka menggunakan aksi-aksi ekstrim 

dalam mempertahankan dan mengembangkan pendapatnya.
46

 

   Radikalisme adalah suatu paham yang menarik perhatian semua kalangan 

entah dari kalangan Islam maupun di luar Islam, itu dikarnakan gerakan yang 

mereka lakukakan pada umumnya mendatangkan pro dan kontra, tindakan 

kekerasan yang di dasarkan pada konsep jihad menjadi ciri khas konsep gerakan 

mereka.  

   Kelompok-kelompok teroris sering kali dikaitkan dengan paham 

radikalisme itu dikarnakan dalam konsep mereka jihad adalah cara untuk 

meluruskan ajaran Islam sesungguhnya, meskipun apa yang mereka lakukan 

seringkali melabrak hukum-hukum Islam lainnya. terlepas dari penisbahan simbol 

tersebut,  ada beberapa kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai 

tujuan mereka seperti pengeboman, anarkis, dan berbagai cara lainnya yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. 

   Adapun tujuan  utama dari beberapa organisasi yang memiliki paham 

radikal ini yaitu penerapan Islam secara Kaffah atau secara sempurna, hal seperti 

inilah yang kemudian mengidentikkan Islam sebagai pelaku teroris. Sampai saat 

ini belum ada kesepakatan diantara penganut Islam tentang istilah yang tepat 

untuk menggambarkan gerakan radikal, istilah paling umum ialah 

fundamentalisme.
47

   

   Fundamentalis juga memiliki pengertian sebagai upaya pelaksanaan Islam 

secara menyeluruh (kaffah). Pemahaman inilah yang digunakan oleh mereka para 
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kelompok atau komunitas yang ingin mengaplikasikan Islam dari segala aspek 

kedalam kehidupan nyata. 

2. Ciri-Ciri Radikalisme 

   Berbicara mengenai ciri-ciri radikalisme menurut Horace M. Kallen 

radikalisme di tandai kecenderungan umum yaitu : pertama , yaitu radikalisasi 

merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respon 

tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan, 

masalah-masalah yang di tolak dapat berupa asumsi, ide , lembaga atau nilai-nilai 

yang dapat dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang 

sedang di tolak.
48

 

  Kedua: radikalisme tidak berhenti pada penolakan, melainkan terus 

berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain . ciri 

ini menunjukkan bahwa radikalisme tergabung suatu program atau pandangan 

dunia terendiri. kaum radikalisme berupaya kuat mengganti tatanan tersebut 

menjadi tatanan yang sudah ada. Ketiga: kuatnya keyakinan kaum radikal akan 

kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini saat yang sama 

dibarengi dengan penafian kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti, dalam 

gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering 

dikombinasikan dengan cara-cara yang di nilai ideal seperti kerakyatan atau 

kemanusiaaan . akan tetapi keyakinan seperti ini dapat mengakibatkan munculnya 

tindak kekerasan. 
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3. Lahirnya Paham Radikal 

  Ketika membahas tentang kemuculan paham radikalisme yang sering 

dijadikan momentum munculnya  radikalisme Islam adalah Revolusi  Islam iran 

pada tahun 1979 yang di prakarsai oleh Ayatullah Imam Khomaeni . Pada revolusi 

tersebut Islam berhasil menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa yakni 

Syahreza Pahlevi, pada perisriwa ini pula yang menjadi tonggak berdirinya 

Negara Islam.
49

 Namun sebelum itu sudah sejak dulu pada masa kehancuran Islam 

I timur tengah, telah muncul wahabisme yang memiliki konsep menjadikan syariat 

sebagai landasan pada semua aspek kehidupan, termaksud ialah ideologi Negara, 

dan anggapan mereka bahwa syariat Islam adalah satu –satunya konsep yang 

sempurna untuk dijadikan landasan sebuah Negara. Yang artinya berdirinya suatu 

Negara Islam secara otomatis syariat akan menjadi dasar suatu Negara, dan semua 

entah hukum, politik, ekonomi dan Negara secara keseluruhan akan berdasarkan 

syariat Islam , karna anggapan mereka untuk menjalankan Islam yang Kaffah 

haruslah juga didukung oleh sistem  Negara yang sempurna pula dan tiada 

kesempurnaan sistem selain hukum Tuhan, berawal dari peristiwa tersebut , 

sebagian kaum muslimin mencoba memperjuangkan syariat Islam untuk 

diterapkan kepada seluruh penjuru dunia, termaksud di  Indonesia nah disini lah 

kemunculan paham radikalisme.  

  Mengutip tulisan Muhammad Asfar dalam bukunya Islam “Lunak Islam 

Radikal” ia mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya 

paham Islam Radika, yakni faktor dalam dan faktor luar . faktor dalam lebih 
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banyak berkaitan dengan konsep jihad yang di pahami oleh sebagian penganut 

Islam.
50

 

  Tafsiran terhadap jihad inilah yang seringkali di samakan dengan perang  

yang menjadikan sebagian umat muslim melihat dunia ini menjadi dua bagian 

yaitu:  Negara nonmuslim yang harusnya kita punya kewajiban memeranginya 

dan Negara yang harus ditundukkan. Pada proses menguasai suatu suatu Negara 

tak jarang disertai dengan tindakan anarkis seperti , bom bunuh diri ,terror 

terhadap perpolitikan suatu Negara . hal ini disebabkan karna suatu kesalahan 

dalam penafsiran konsep jihad yang dimaknai dengan sebuah perang yang suci. 

  Sedangkan pada faktor luar radikal muncul akibat dari moderenisasi yang 

dilakukan Negara-negara barat terhadap dunia Islam , penolakan terhadap 

moderenisasi biasanya dapat terlihat dari penolakan-penolakan produk  yang 

dihasilkan dari suatu Negara yang mayoristas non muslim. Seperti ,Amerika, 

Inggris, dan Israel.  Tapi dalam perkembangan terakhir ,kemuculan suatu paham 

radikal didorong oleh kondisi sosial ekonomi internasional yang di anggap tidak 

adil bagi kaum muslimin, kondisi inilah yang kemudian memunculkan reaksi 

menolak ketidakadilan ekonomi yang kebanyakan dikuasi oleh Negara-negara non 

muslim. 

  Dari dua faktor diatas dapat kita mengetahui siapa penganut Islam radikal 

dan asal muasal kemunculannya. Dan dari pemaparan diatas dapat kita tarik 

kesimpulan paham radikal dalam Islam muncul diakibatkan kesalahan dalam 

memaknai konsep jihad dalam Islam dan penolakan akan moderenisasi yang 

dinilai tidak sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. 

 

4. Perkembangan Radikalisme di Indonesia 
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  Sebagaimana umum diketahui bahwasanya pada masa Orde baru 

perkembangan politik di indonesia hanya menyertakan tiga kelompok partai 

politik yakni : PDI, Golkar ,dan PPP yang menjadikan kebebasan berpolitik agak 

terhambat. Tidak hanya itu posisi partai politik  Islam pada masa Orde baru tidak 

memilik tempat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas. 

walaupun disediakan sebuah partai untuk menampung aspirasi politik Islam hanya 

saja mereka tidak dapat menyuarakannya sesuai aspirasi mereka.
51

 

  Kejatuhan Rezim Orde baru membawa sebuah perubahan besar dalam peta 

perpolitikan di Indonesia dikarnakan pada tumbangnya rezim orde baru setiap 

orang diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ,kebebasan 

berorganisasi dan  kebebasan berpendapat diberikan secara mutlak kepada 

masyarakat. Keadaan seperti ini adalah sebuah momentum kepada beberapa 

komunitas atau organisasi yang sebelumnya hanya melakukan gerakan bawah 

tanah seperti halnya gerakan Islam garis keras. Runtuhnya Orde baru juga 

memunculkan beberapa lembaga dengan nama dan dasar ideology masing-masing 

berbeda pada masa orde baru bahwa setiap kelompok haruslah berasaskan 

pancasila dan kerap kali disebut asas tunggal. 

  Runtuhnya masa kepemimpinan Soeharto membuat perubahan 

perpolitikan dengan cepat. Hak itu terlihat dari beramai-ramainya orang 

mendirikan partai politik sebagai kendaraan dalam kekuasaaan.
52

 

  Pada pemilihan umum tahun 1999 terdapat lebih dari 150 partai yang 

mendaftarkan diri, tetapi hanya 48 partai yang berhak menjadi kontesatan dalam 

pemilihan umum secara resmi. Ideologi dan program-program yang disusun oleh 

partai politik sangat beragam dari isu agama, kemiskian sampai pada isu wong 
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cilik.
53

 Perkembangan politik seperti ini tidaklah terlepas dari penghapusan asas 

tunggal yang berlaku pada masa orde baru, begitu pula dengan partai politik yang 

berasas Islam yang muncul dengan asas dan tujuan yang berbeda , dengan kata 

lain pada masa keruntuhan orde baru , politik Islam mulai mewarnai kehidupan di 

Indonesia.  

  Seiring perkembangannya ternyata ada beberapa partai politik yang 

mengusung penerapan syariat Islam dindonesia mampu menarik perhatian sebut 

saja salah satunya ialah PKS (partai keadilan Sejahtra) yang mampu meraih suara 

yang cukup signifikan di banding pemilu sebelumnya. Walaupun PKS dalam hal 

ini nota bene komunitas yang ingin mewujudkan Islam Kaffah namun partai ini 

mampu menarik perhatian masyarakat dengan perilaku yang di terapkannya. 

  Hanya saja polemik muncul  ketika institusi atau sebuah kelompok yang 

mengusung syariat Islam sebagai pedoman bernergara mengundang respon negatif 

masyarakat . dengan tindakan anarki yang sering dilakukan kepada komunitas 

yang dianggapnya tidak Islami. Tindakan- tindakan sepihak oleh komunitas 

tersebut dianggap sebagai hal positif , justru menuai imege negative dari 

masyarakat. Salah satu contoh sebagaimana yang diketahui teror bom dalam 

bentuk peledakan bom yang terjadi di bali dan pengerusakan-pengerusakan 

terhadap kafe-kafe dan diskotik di beberapa didaerah.
54

 

  Lahirnya salah pengertian Islam oleh sebagian umat Islam, termaksud 

mempersepsikan Islam dengan kekerasan atau terorisme dikarnakan dipengaruhi 

oleh pemikiran posivistik dan ketidakmampuan dalam membedakan mana esensi 

ajaran Islam dan mana pula yang tergolong budaya lokal atau Arab.
55

 Kalau kita 
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melihat fenomena saat ini pelaksanaan dakwah secara kaffah atau para 

fundamentalis masih berlangsung dan terus berkembang meskipun sudah ada 

Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Undang-Undang No 17 Tahun 

2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas).
56

 Perkembangan paham radikal 

ini sangatlah berkembang pesat di Indonesia dikarnakan melalui lembaga-lembaga 

yang mereka dirikan sebut saja contohya Hizbut Tahrir yang sudah di bubarkan 

dengan aturan perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah karna dianggap memiliki 

paham radikal. Fenomena kelompok garis keras yang mengusung isu-isu agama 

pelaksanaan syariat Islam pemberantasan maksiat dan semacamnya dapat 

diartikan strategi politi untuk meraih dukungan massa.
57

 

  Penjabaran diatas merupakan gambaran komunitas Islam radikal dalam 

bentuk Organisasi dan kelembagaan, perkembangan radikalisme tidak hanya 

berkecimpung dalam bidang kelembagaan tapi sampai pada bidang pendidikan 

diantara lain adalah banyaknya pesantrean-pesantren yang terkontaminasi ajaran-

ajaran Islam radikal. 

  Pesantren adalah lembaga yang mengajarkan pendidikan keagamaan 

secara menyeluruh. Dengan kata lain pesantren lebih mengkhususkan pendidikan 

Islam sebagai materi pokoknya . walaupun demikian lembaga ini membuka diri 

untuk mengadopsi sistem pembelajaran mutakhir melalui penambahan 

pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetauan non 

agama.
58
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  Pada umumnya mayoritas masyarakat muslim lebih tertarik pada 

pendidikan yang ada di pesantren. Dikarnakan pedidikan iman dan peningkatan 

Ahlak yang di utamakan didalamnl;.ya , dan tak bisa pula dipungkkiri bahwa 

tradisi dalam pesantren yang menamkan sikap tawaddu pada kiai sangat di 

terapkan dalam kelembagaan tersebut. fenomena semacam ini tanpa disadari dapat 

menumbuhkan sikap militansi yang kuat dan tradisi seperti ini menjadi sasaran 

empuk bagi penganut Islam radikal dalam mengajrakan dakwahnya.  konsep 

pesantren yang militant dan kepatuhan pada kiai menjadikan para ulama dengan 

mudah mendoktrin ajaran-ajaran atau perilaku yang pada intinya mengarah pada 

pemberlakuan konsep syariat lslam Kaffah. Ajaran-ajaran tersebut pada umumnya 

dikemas dalam konsep jihad dan seringkali di identikkan dengan peperangan dan 

kekerasan.  

Walapun seperti itu, potensi perkembangan Islam radikal di indonesia sangat 

rendah, hal ini dikarnakan kultur keberagamaan yang ada di masyarakat indonesia 

pada umumnya lebih menanamkan sikap toleransi dan perdamaian dalam 

beragama. dengan kata lain Islam radikal di indonesia hanya berkembang pada 

komunitas tertentu dan pada waktu tertentu dan bahkan seringkali mandapatkan 

kritikan dan penolakan dari masyarakat Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode adalah suatu cara  untuk mendapatkan informasi ,data dan fakta 

pada  realitas sosial yang ingin di teliti mengenai masalah yang terjadi . maka dari 

itu diperluka metode yang tepat dengan objek penelitian, dikarenakan metode 

berfungsi untuk mengerjakan suatu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang berusaha 

mendeskripsikan Strategi Dakwah Nahdatul Ulama Dalam Menangkal Paham 

Radikalisme di Polewali Mandar Kecamatan Mapilli. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini yaitu Kantor Cabang Nahdatul Ulama Polewali 

Mandar yang berada dijalan Poros Majene , Benuang , Kecamatan Benuang, 

Kabupaten  Polewali mandar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Sebagaimana halnya dengan karya tulis ilmiah tentu mempunyai teknik 

dan cara tertentu ataupun dasar-dasar sebagai acuan , maka dari itu pada karya 

ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Manajemen dakwah yang 

menekankan bagaimana pendekatan  ini mengungkap informasi dari informan 

yang relevan yang dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait 

penelitian yang dilakukan. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
59

 Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti 

langsung dari wawancara dan observasi dengan subjek penelitian. Adapun data-

data tersebut diperoleh dari pimpinan atau pihak manajemen dari PC. Nahdatul 

Ulama Polewali Mandar. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data , Misalnya lewat orang lain atau Lewat dokumen.
60

 Dengan kata 

lain data sekunder bisa juga dala arti data yang dipeoleh dari pustaka-pustaka 

yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini antara lain: Majalah, Koran, 

internet serta sumber data yang dijadikan sebagai alat pelengkap. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Observasi   

 Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejal-gejala yang diselidiki.
61

 Obervasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

pengamatan yang terjun langsung kelapangan dengan tujuan untuk 

mendapatkanyang jelas dan mendetail dalam bagaimana suatu lingkungan sosial 

tercipta dan bekerja sehingga diperoleh suatu suatu pembahasan untuk penelitian 

ini. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu metode yang memliki tujuan untuk 

mendapatkan informas atau data secara lisan dari respondenya. Wawancara juga 

merupkan pengumpulan data melalui proses Tanya jawab yang berlangsung satu 

arah , yang artinya pertnyaan dating dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang di wawancarai (Ketua PCNU Polman / Muhammad arsyad).
62

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu data-data Penunjang lain melalui dokumen-dokumen 

,seperti dokumen lembaga yang diteliti, dan hal lainya pun seperti foto, dan 

dokumen penting yang menunjang penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah sebuah alat bantu yang dipakai untuk 

mengumpulkan data. Instrument penelitian juga digunakan untuk memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data dan membantu mememaksimalkan dalam arti 

agar proses penelitian lebih efektif dan efisien. Keberhasilan suatu penelitian juga 

sangat bergantung pada instrumennya. Oleh karnanya peneliti lapangan ( Field 

research) yang meliputi dokumentasi ,wawancara, dan obeservasi di buruhkan 

instrument seperti kamera, alat perekam,dan alat tulis.  

Peneliti sendiri juga menjadi sebuah instrumen dalam penelitian kualitatif 

tiada pilihan lain selain peneliti sendiri yang menjadi instrument karna segala 

sesuatu belum pasti dan tidak jelas . masalah ,harapan dan hasil penelitian ,fokus 

dan penelitian semuanya belum jelas  jadi peneliti perlu mengembangkan apa 

yang mereka temukan , agar tujuan dan penelitian dapat tercapai. 
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F. Teknik Pengelolaan Analisis Data 

Teknik pengelolaan data ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan, 

diolah ,lalu dikerjakan serta digunakan dan dimamfaatkan sedemikian rupa 

dengan menggunakan metode deskriktif. Peneliti akan melakukan pencatatan serta 

berupaya mengumpulkan informasi mengenai keaadaan suatu gejala yang terjadi 

saat melakukan penelitian. Entah dengan cara yang diperoleh dari catatan 

lapangan ,gambar ,foto,atau dokumen laporan dan surat, adapun tahap-tahapnya 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah sebuah analisis yang mengkerucut, menggolongkan 

,mengarahkan dan membuang yang tidak dipelukan dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa  sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan akhir . seorang  

peneliti mengelola data yang terdapat dilapangan maupun yang di pustakaan. Data 

kemudian dirampungkan dan dipilah secara selektif dan dipilah sesuai dengan 

permasalah yang telah dirumuskan . kemudian melakukan penelitian ulang untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal . 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang  telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibuthkan dengan yang tidak 

dibutuhkan , kemudian dikelompokkan dan diberikan batasan masalah ,dari 

penyajian data tersebut untuk memberikan kejelasan data dari penelitian. 

3. Analisis Perbandingan 

Pada analisi perbandingan peneliti mengkaji data yang didapatkan dari 

penelitian di lapangan secara sistematis kemudian membandingkan  data tersebut 

satu sama lain.  
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4. Penarikan Kesimpulan 

Hal terakhir yang dilakukan oleh peneliti ialah menarik sebuah 

kesimpulan dan memverifikasi . setiap kesimpulan awal dan kesimpulan 

sementara yang akan mengalami perubahan bila didapatkan data baru dalam 

pengumpulan data berikutnya . kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 

selama dilapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan .  
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil  Polewali Mandar  

a. Letak Geografis 

Polewali Mandar merupakan sebuah daerah yang sebelumnya dinamai 

Polewali Mamasa yang biasa disingkat Polmas. Yang secara administratif berada 

dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan 

berdirinya kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka Polewali 

Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. nama Kabupaten ini resmi 

digunakan dalam proses adminstrasi pemerintahan Sejak tanggal 1 januari 2006 

setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005, tanggal 27 Desember 

2005 tentang perubahan nama Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar. 

 Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

barat yang berbatasan lansung dengan Sulawesi Selatan, dalam geografis, 

Polewali Mandar berbatasan dengan kabupaten Mamasa Di sebelah Utara, Selat 

Makassar di sebelah Selatan, Kabupaten Majene disebelah Barat, dan Kabupaten 

Pinrang disebelah Timur.  

Secara Astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 

03040‟00”- 30 32‟5,28” lintang Selatan dan 1180 53‟58,2”-1190 29‟35,8” Bujur 

Timur. Luas wilayah Polewali Mandar Sekitar 22,022,30 km atau 11,94 persen 

dari luas wilayah Sulawesi barat. Jumlah Kecamatan di Polewali Mandar 

sebanyak 16 yaitu, Binuang, Andreapi, Polewali, Matakali, Wonomulyo, 

Tapango, Bulo, Mapilli, Tutar, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Alu, 
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Matangga, dan Limboro. Total Kelurahan dari 16 kecamatan di Polewali Mandar 

adalah 23 Kelurahan.
63

 

 

b. Keadaan Penduduk Polewali Mandar  

Polewali Mandar memiliki jumlah penduduk kurang lebih 413.323 jiwa 

yang terbagi manjadi beberapa profesi dan mayoritas masyarakat Polewali 

Mandar berprofesi sebagai Petani. Penduduk Polewali Mandar manganut beberapa 

macam agama antara lain Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. 

Tapi mayoritas masyarakat Polewali Mandar beragama Islam untuk lebih detail 

perhatikan tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 penduduk Polewali Mandar  

 

No  

 

Nama Agama 

 

Jumlah Penduduk 

 

Persentase  

    

 

1. 

 

Islam  

 

393.340 

 

96,23% 

 

2. 

 

Kristen Protestan 

 

12.916  

 

2,54% 

 

3. 

 

Katolik 

 

6.458  

 

1,00% 

 

4. 

 

Hindu  

 

403  

 

0,19% 

 

 5. 

 

Budha 

 

206  

 

0,04% 

 

Jumlah 

 

413.323 

 

100% 

Sumber data Dokumen (arsip) PCNU Polewali Mandar, 14 Agustus 2020 

                                                           
63 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, “Profil kota Polewali Mandar”, situs resmi 

kabupaten polewali mandar, http://Polmankab.go.id (20 juli 2020). 

http://polmankab.go.id/
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Dari tabel diatas dapat disumpulkan bahwa mayoritas masyarakat Polewali 

Mandar beragama Islam yang memiliki persentase Hingga 96,23% dan yang 

menjadi minoritas di masyarakat Polewali Mandar adalah agama Budha yang 

memiliki persentase 0,04% atau sama dengan 206 jiwa.  

 Agama Islam yang menjadi mayoritas di Polewali Mandar yang membuat 

peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang bagaimana strategi dakwah 

Nahdatul Ulama Polewali Mandar dalam mengatasi perkembangan radikalisme 

yang marak berkembang di tengah- tengah masyarakat Islam. 

2. Profil Lembaga PCNU Polewali Mandar  

Nama     : PCNU Nahdatul Ulama 

No. SK   : SK PB.NU No. 620/A.11.04.d/05/2015 

Alamat Kantor   : Jl. Teuku Umar No.17 Sarampu Kec.Binuang  

Provinsi    : Sulawesi Barat 

Kode Pos   : 91351 

Telepon/Hp   : 081388037477 

Organisasi    : Kemasyarakatan 

Ketua Pelaksana   : Muh. Arsyad, S.ag, M.Pd.I.
64

 

3. Susunan Organisasi Pengurus Cabang Nahadatul Ulama Polewali 

Mandar 

Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2015-2020 

Bab IV pasal 9, struktur dan perangkat organisasi Nahdatul Ulama terdiri dari, 

Pengurus Besar, Pengurus wilayah, pengurus cabang/pengurus istimewa, 

Pengurus majelis wakil, dan pengurus ranting.
65

 Adapun pengurus Nahdatul 

Ulama Polewali Mandar Berada pada tingkatan ketiga yaitu pengurus cabang. 

                                                           
64 Dokumentasi, arsip PCNU Polewali Mandar, 20 agustus 2020. 

65 Muktamar ke-33, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ( Surabaya: khalista, 

2015), h.16 
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Sebagaimana maklum dalam menjalakan roda organisasi agar efektiv dan 

efisien diperlukan yang nama sturuktur agar diketahui masing-masing dari unit 

wilayah kerja untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dari sebuah 

lembaga/organisasi. 

 

Berikut ini struktur pengurus PCNU Polewali Mandar Periode 2015-

2020.
66

: 

Mustahsyar : 

1. H. Andi Ibrahim Masdar, MH 

2. Drs.Andi Ali Baal Masdar, M,Si 

3. Drs. H.M. Natsir Rahmat, MM. 

4. H. Sayyed Muhammad Fauzy 

5. DR. H. Anwar Sewang, M.ag. 

6. H.Muhdin, S.ag,M.Pd.i 

7. A. Mappangara, S.Sos 

8. KH.Tsabit Nadjamuddin, M,Ag 

9. Muslimin S.Ag, M.Pd 

10. Drs. H.Hasan Bado 

11. Amiruddin SH. 

12. H. Imran K.Kesa, S.Ag,M.Pd 

13. KH.syuaib Abdullah 

14. KH.Abu bakar 

15. KH.Rahim Lajawali 

 

 

                                                           
66 Dokumentasi, arsip Kantor PCNU Polewali Mandar, 20 agustus 2020. 
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SYURIYAH   :  

Rais   : KH. Ilyas Gani 

Wakil Rais  : KH. Bisri 

Wakil Rais  : Drs.H.Mahyuddin Toppo 

Wakil Rais  : Dr. Aco Musaddad 

Wakil Rais   : Saefuddin S.Ag, M.Ag. 

Wakil Rais  : Ust. Musytahid 

 

Katib    : Sulkifli S.Pd.I 

Wakil katib  : Muliadi Nasir, S.Pd, M.Pd 

Wakil katib  : Lahida S.Ag 

Wakil katib  : Syahid, S.Pd.I 

Wakil katib  : Multazam, S.Pd.I 

Wakil katib  : Mudir, S.Ag 

A’WAN   : Abd. Wahid, S.pd, M.Pd.I 

   : Abdul Rahman Yakin, SP 

   : Said Usman Umar, S.Pd 

   : H.Muhammad, S.Ag 

   : H.Sahabuddin 

   : Muhajar, S.Pd 

   : Syabri, S.Pd 

   : Hamzah, S.Pd 

   : Hamzah, S.Ag 

   : H.Alibas Lika 

   : H. Jamaluddin, S.Pd.I 
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TANFIDZIYAH 

Ketua    : Muh.Arsyad, S.Ag, M.Pd.I 

Wakil Ketua  : Muhammad Asli, M.Pd, MM 

Wakil Ketua  : Abd. Khalid Rasyid, S.Ag, MM 

Wakil Ketua  : Drs. Arifin Bodi, MM 

Wakil Ketua  : Haruna Arifin, S.A 

Wakil Ketua  : H.Marzuki, S.Ag, MA 

Wakil Ketua  : H.Arifin Yambas, S.Sos 

Wakil Ketua  : Arifuddin Kasim, S.Ag, Ma 

Wakil Ketua  : Muh.Siddiq, S.Ag, M.Pd.I 

Seketaris   : Mukhlis Khaddam, S.Ag, M.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Jaelani Kunni, S.Pd.I, M.P 

Wakil Sekertaris : Muhammad Arif, S.Ag, M.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Ahmad Jafar, S.Pd.I, M.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Arianto, S.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Usman Sanjaya, S.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Muh.Albar, S.Pd.I 

Wakil Sekertaris : Ahmad Bestari, S.Ip 

Wakil Sekertaris : Mursalim, S.Pd.I 

Bendahara  : Askari, S.Pd.I 

Wakil Bendahara : Ihwan Amir 

Wakil Bendahara : Suardi Cammanna, S.Ag, M.Pd 

Wakil Bendahara : Nasir, S.Pd, M.Pd 
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4.  Visi, Misi dan Tujuan Nahdatul Ulama Polewali Mandar  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh.Arsyad, S.Ag, M.Pd.I selaku 

ketua Pelaksana Nahdatul Polewali Mandar Bahwa Visi, Misi dan Tujuan NU 

Polewali Mandar tidaklah memiliki visi, misi dan tujuan tersendiri dikarnakan 

visi, misi dan tujuan NU cabang Berpatokan Pada Visi, Misi dan Tujuan Pengurus 

Besar Nahdatul Ulama Yaitu.
67

: 

a. Visi 

Menjadi Jam‟iyah diniyah Islamiyah Ijtima‟iyah (Organisasi Sosial 

Keagamaan) yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah Wal 

Jamaah an Nahdliyyah yang Maslahat bagi masyarakat yang sejahtra, berkeadilan, 

dan mandiri. 

 

b. Misi 

1) Membentuk pribadi muslim Ahlussunnah Wal Jama‟ah yang beriman dan 

bertakwa  

2) Membentuk generasi yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi 

3) Membentuk karakter yang beraklakul karimah 

4) Mengintensifkan pemebelajaran ekstrakulikuler dan meningkatkan prestasi 

nonakademik 

5) Mampu menginplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan potensi akademik dan nonakademik 

6) Mampu berkiprah dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan 

7) Memiliki bekal kemampuan untuk terjun di dunia kerja 

 

                                                           
67 Muh.Arsyad, Ketua Tanfiziah PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 

20 agustus 2020. 
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c. Tujuan 

Berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Waljama‟ah 

demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan 

kesejahtraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. 

 

B. Pandangan dan Strategi Dakwah Nahdatul Ulama Dalam Menangkal 

Paham Radikalisme Di Kabupaten Polewali Mandar  

1. Pandangan PCNU Polewali Mandar Terhadap Radikalisme 

Dalam tatanan masyarakat yang terikat dalam status sosial tentunya 

mendambakan suatu kondisi yang harmonis dan kondusif, maka dari itu dalam 

upaya menghancurkan keharmonisan bermasyarakat baik dalam bentuk wacana 

maupun tindakan fisik yang mengatasnamakan agama tidaklah dibenarkan oleh 

beberapa pemuka agama. 

Dalam pandangan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Polewali 

Mandar mengenai Radikalisme sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak 

Muh.Arsyad, S.Ag, M.Pd.I mengatakan bahwa: 

 
“Gerakan radikalisme itu sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat 
Polewali Mandar hanya saja perkembangan mereka tidaklah mengalami 
kemajuan yang pesat seperti di kota-kota besar lainnya dikarnakan mayoritas 
masyarakat Polewali Mandar masih memegang teguh ajaran-ajaran ulama 
terdahulu dan budaya lokal yang ada di Polewali Mandar, hanya saja 
kecilnya persentase perkembangan radikalisme tidaklah membuat kita 
berpangku tangan dan tidak memfilter pergerakan mereka. Adapun 
karakteristik radikalisme cenderung keras, tekstual, dan revolusioner dalam 
menanggapi beberapa persoalan, dan ingin menjadikan syariat Islam sebagai 
fainalitas dan tidak ada lagi penawaran akan hal itu.

68
” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa radikalisme dapat 

dikenali dengan beberapa karakteristik yaitu: 

a. Radikalisme  keras dan revolusioner 

                                                           
68

 Muh.Arsyad, Ketua Tanfiziah PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 

20 agustus 2020. 
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Keras dan revolusioner bukan hanya pelebelan semata terhadap 

radikalisme tapi itu dikarnakan akibat dari perbuatan yang merusak tatanan sosial 

dan keharmonisan bermasyarakat. Fakta menunjukan dalam beberapa kasus kaum 

radikalisme cenderung melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan orang 

yang tidak bersalahpun ikut menjadi korban tindanakan mereka 

b. Radikalisme cenderung tekstual  

Dalam menafsir teks, ajaran Islam khususnya yakni Al-Quran dan Hadis 

tidaklah sebatas pemahaman yang kaku dan tidak mempedulikan konteks ayat 

atau hadis tersebut. Dalam menafsirkan ayat mereka tidak berusaha mencari 

Asbab-al nuzul , dan juga cenderung menafikkan tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu 

Katsir Dll. Demikian pula dalam memahami Hadis Mereka cenderung tidak 

memperhatikan Asbab-al wurud apatah lagi persoalan Tahrij.  Pemahaman seperti 

ini tidaklah hanya keliru tapi sekaligus mendistorsi sebuah ajaran. 

c. Ajaran Islam sebagai fainalitas. 

 Radikalisme begitu menginginkan ajaran Islam sebagai ajaran yang tidak 

lagi penawaran atasnya, mereka sangat mendahulukan simbol keislaman. Mereka 

ingin memaksakan ajaran Islam sebagai konstitusi Negara tanpa adanya 

pertimbangan akan minoritas.  

2. Strategi Dakwah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Polewali 

Mandar Dalam Menangkal Paham Radikalisme 

PCNU Polewali Mandar mengakui bahwa radikalisme di kabupaten 

Polewali Mandar hanyalah minoritas, namun bukan menjadi alasan bahwa 

Nahdatul Ulama harus diam melihat keadaan itu. Maka dari itu ada beberapa 

strategi yang dilakukan PCNU Polewali Mandar antara lain yaitu.
69

 : 

 

                                                           
69 Dokumentasi, arsip PCNU Polewali Mandar, 20 agustus 2020  
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a. Seminar  

1) Program Pokok 

a) Peningkatan kesadaaran masyarakat tentang paham radkalisme  

b) Islam dan Pluralitas Keberagamaan dalam kajian teologi 

2) Tujuan 

a) Memperkokoh ideologi ahlus sunnah wal jamaah pada masyarakat Polewali 

mandar 

b) Agar masyarakat Polewali Mandar tidak rentan dipengaruhi oleh paham 

diluar ahlus sunnah wal jamaah 

3) Program Kegiatan 

a) Diklat Pelatihan ahlus sunnah wal jamaah 

b) Diklat Kader ahlus sunnah wal jamaah 

 

b. Pengajian  

1) Program Pokok 

Peningkatan kualitas keagamaan 

2) Tujuan 

Membekali paham ahlus sunnah wal jamaah kepada masyarakat Polewali 

Mandar agar tidak mudah terpengaruh oleh paham diluar ahlus sunah wal jamaah 

3) Program kegiatan 

a) Zikir  

b) Penyuluhan Keagamaan 

c) Pemberdayaan masjid  

Dari beberapa program yang sifatnya kegiatan diatas dapat disimpulkan 

bahwa, strategi dakwah PCNU Polewali Mandar dalam Menangkal paham 

radikalisme ada dua cara yaitu seminar dan melakukan pengajian. 
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Dalam sesi wawancara dengan bapak Muh.Arsyad, mengenai strategi 

dakwah NU dalam menangkal paham radikalisme menyatakan bahwa: 

 
“Fokus strategi dakwah PCNU Polewali Mandar dalam menagkal paham 
radikalisme adalah menanamkan konsep tauhid yang benar, dan 
menanamkan konsep toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat Polewali 
Mandar karna dengan toleransi kehidupan bermasyarakat akan saling rukun 
dan menghargai perbedaan

70
”. 

 

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Asli, M.Pd, 

MM selaku wakil ketua PCNU Polewali Mandar mengatakan bahwa: 

“untuk mencegah perkembangan radikalisme, strategi dakwah NU juga 
harus melakukan penekanan dan memberikan konsep bahwa dalam 
memahami agama secara kontekstual, dan menghidupkan kembali kearifan 
lokal yang ada di tanah mandar ini.”.

71
 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpukan bahwa strategi dakwah 

PCNU Polewali Mandar dalam menagkal paham radikalisme yaitu: 

a. Menanamkan konsep tauhid yang benar kepada masyarakat 

Penanaman konsep tauhid secara tepat pada masyarakat Polewali Mandar 

adalah langkah paling utama dalam menangkal paham radikalisme, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh bapak Muh.Arsyad, S.Ag, M.Pd.  

“dalam konteks tauhid Allah itu tunggal dan memiliki sifat yang rahman 
dan rahim  yakni pengasih dan penyayang. Ketika konsep tauhid ini 
ditafsirkan secara universal maka akan mambuka pandangan masyarakat 
sekitar khususnya masyarakat Polewali Mandar bahwa kekerasan dan 
anarkisme bukanlah produk dari Islam maka dengan sendirinya paham 
radikalisme yang masuk di Polewali Mandar dengan sendirinya akan 
tertolak”. 

72
 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menanamkan konsep tauhid yang benar kepada masyarakat, adalah kunci dalam 

                                                           
70 Muh.Arsyad, Ketua Tanfiziah PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 

20 agustus 2020. 
71 Muhammad Asli, Wakil Ketua PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali 

Mandar, 22 agustus 2020. 
72 Muh.Arsyad, Ketua Tanfiziah PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 

20 agustus 2020. 
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menangkal faham radikalisme maka penyebaran paham radikalisme dengan 

sendirinya akan terhenti dikarnakan penolakan dari masyarakat. 

b. Menanamkan konsep toleransi kepada masyarakat 

Dalam hasil wawancara bersama bapak Muh.Arsyad, mengatakan bahwa: 

 
“Menanamkan sikap toleransi kepada masyarakat  agar msyarakat Polewali 
Mandar Khususnya dapat saling menghargai dan menghormati seseorang 
yang berbeda dengan kita termaksud yang berbeda agama, dalam konsep 
Islam toleransi diartikan sebagai tasamuh yaitu sifat yang saling menghargai 
perbedaan yang sekalipun bertentangan dengan pandangan kita. Dengan 
tertanamnya toleransi pada masyarakat Polewali Mandar maka dengan 
sendirinya radikalismepun tidak akan di terima dikalangan masyarakat 
dikarnakan paham radikalisme memiliki pandangan bahwa selain Islam 
halal darahnya maka dari itu seringkali paham radikalisme ini disebut 
sebagai paham intoleran”.

73
 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpukan bahwa Penanaman sifat 

toleransi kepada masyarakat merupakan suatu langkah yang sangat baik demi 

menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada lapisan masyarakat agar tidak 

terjadi perpecahan dikarnakan perbedaan.  

c. Pemahaman agama secara kontekstual  

Nahdatul Ulama yang dikenal sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang 

moderat dan kontekstual dalam memahami ajaran agama, tentunya ini perlu 

tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Polewali Mandar agar paham 

radikalisme tidak mudah mempengaruhi pemikiran msyarakat sekitar. 

Sebagaimana Dari hasil wawancara bersama bapak Muhammad Asli, 

menyatakan bahwa: 

 
“Pemahaman agama secara kontekstual digunakan sebagai strategi yang 
dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan pemahaman secara kontekstual 
menyesuaikan dengan kultur dan asbabun nuzul dari ayat agar tidak  
mendapatkan tafsiran yang semena-mena terhadap ayat tersebut. Dan upaya 
dalam menafsirkan ayat secara kontekstual telah dilakukan oleh Nahdatul 

                                                           
73 Muh.Arsyad, Ketua Tanfiziah PCNU Polewali Mandar, Wawancara, Polewali Mandar, 

20 agustus 2020. 



53 
 

 
 

Ulama Polewali Mandar melalui pendidikan yang ada dipesantren-pesantren 
Nahdatul Ulama di Polewali Mandar”.

74
 

 

 Dari keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

agama secara kontekstual sangatlah diperlukan agar tidak terjadi penafsiran yang 

semena-mena terhadap ayat Al-Quran sehingga mencegah lahirnya paham 

radikalisme dari pemahaman yang semena-mena dari Al-quran dan Hadist. 

d. Mengingatkan tentang kearifan lokal di tanah Mandar 

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya masyarakat yang 

mengandung warisan dari leluhur yang menjadi salah satu identitas dari 

masyarakat setempat sebagimana yang di ungkapkan oleh bapak Muhammad Asli, 

M.Pd, MM mengatakan bahwa: 

 
“kearifan lokal yang ada di Masyarakat Polewali Mandar ini Haruslah di 
ingatkan kembali dikarnakan pada masyarakat di tanah Mandar memliki 
konsep malaqbi yang dipahami sebagai sesuatu yang mulia yang hanya bisa 
tercapai malalui tiga hal yaitu , pakaraya to tondodai, pakalaqbi sippatutta, 
asayanni to tondonaung“.

75
 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi dakwah NU mengangkat kembali nilai kearifan lokal yang ada di tanah 

Mandar dikarenakan masyarakat Polewali Mandar dapat dengan mudah diterima 

masyarakat dikarnakan sifat malaqbi itu sebagai pedoman hidup masyarakat 

Polewali Mandar yang didalamnya ada 3 nilai yaitu pakaraya to tondodai 

(menghormati yang diatas), pakalaqbi sippatutta(memuliakan yang setara), 

asayanni to tondonaung( menyayangi yang di bawah). 

Dari semua hasil wawancara mengenai paham radikalisme penulis dapat 

menyimpulkan bahwa PCNU Polewali Mandar Memakai strategi dakwah rasional 

yaitu berdakwah secara kognitif atau berusaha memberikan konsep keagamaan 
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yang benar, toleransi, kontekstualisasi agama dan kearifan lokal yang ada di 

Polewali Mandar agar perkembangan paham radikalisme tidak mudah masuk pada 

masyarakat Polewali Mandar. 

c. Faktor pendukung dan penghambat strategi dakwah PCNU Polewali 

Mandar dalam menangkal paham radikalisme 

Dalam sebuah organisasi sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam 

setiap perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh setiap lembaga atau 

organisasi memiliki suatu Faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pelaksanaan perencanaan dan kebijakan yang ideal yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Hal ini pun tampak terjadi pada PCNU Polewali Mandar.  

1. Faktor pendukung 

a. Dukungan dari pemerintah  

Dukungan dari pemerintah setempat menjadi bekal yang sangat 

dibutuhkan PCNU polewali Mandar dalam menjalankan strategi dakwah dalam 

menangkal paham radikalisme sebagaimana yang dikatakan oleh bapak 

Muh.Arsyad, dalam sesi wawancara. 

 
“dukungan dari pemerintah menjadi modal PCNU Polewali Mandar dalam 
menjalankan Program-program yang telah dirumuskan sebelumnya, 
dukungan dari pemerintah setempat ini dibuktikan dengan adanya Drs.Andi 
Ali Baal Masdar, M,Si ( Gubernur Sulbar), dan H. Andi Ibrahim Masdar, 
MH (Bupati Polman) dijajaran pengurus PCNU Polewali Mandar sebagai 
Mutahsyar (penasehat) dan setiap kegiatan yang dilakukan PCNU Polewali 
Mandar selalu mendapat bantuan dari pemerintah setempat”.

76
 

 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara struktur 

Pemerintahan PCNU Polewali Mandar Memiliki Posisi yang strategi dalam 

Menjalankan Program-programnya dikarnakan adanya apresiasi penuh dari 
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Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Penasehat dari PCNU Polewali 

Mandar itu sendiri yaitu Kepala Daerah setempat. 

b. Adanya badan Otonom (BANOM) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Muhammad Asli, 

menyatakan bahwa: 

 
“PCNU Polewali Mandar untuk saat ini belum sepenuhnya memiliki Badan 
Struktural hingga tingkatan Kelurahan seperti PCNU di kota-kota besar, 
hanya saja PCNU Polewali pada tingakat Kecamatan Memiliki Ansor dan 
banser yang bergerak malakukan kaderisasi di tingkat pemuda yang berada 
dikecamatan-kecamatan yang ada dipolewali mandar, adapun pendudukung 
lain seperti PMII meskipun tidak termaksud dalam struktur NU yang 
bergerak di wilayah Mahasiswa Polewali Mandar”.

77
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpukan bahwa Pengurus Cabang 

Nahdatul Ulama Di Polewali Mandar Secara Strutural Belum sepenuhnya 

menyentuh sampai pada tingkatan terkecil pada daerah Kabupaten Polewali 

Mandar yaitu pada tingkatan Desa atau hanya terbatas pada kecamatan. 

2. Faktor Penghambat 

Selain dari beberapa faktor pendukung tentunya dalam menjalankan suatu 

roda organisasi juga mempunyai hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan 

yang telah terprogram sebelumnya hal ini pun terjadi pada PCNU Polewali 

Mandar ada beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain: 

a. Kurangnya keaktifan dari pengurus NU Polewali Mandar 

Dari wawancara bersama bapak Muh.Arsyad,  mengatakan bahwa: 

 

“salah-satu yang menjadi kendala bagi PCNU Polman ini adalah kurangnya 

keseriusan berkumpul dari para pengurus, dan juga beberapa kader NU yang 

menjadi pengurus cabang saat ini rata-rata rangkap jabatan banyak yang 

berprofesi yang memiliki tempat-tempat strategis dipemerintahan dan 

sebagian ada pula yang menjadi tenaga pengajar di universitas-universitas 

yang ada di Sulawesi Barat”.
78
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Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa salah satu yang menjadi penghalang PCNU Polewali Mandar dalam 

menagkal paham radikalisme adalah sebagian dari pengurus NU Polewali Mandar 

kurang aktiv dalam melakukan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh PCNU 

Polewali Mandar dan juga banyaknya kader NU yang rangkap jabatan sehingga 

tidak fokus menjalakan program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. 

b.  Kekurangan da‟I yang berkomptensi  

Dari hasil wawancara bersama bapak Muh.Arsyad,  mengatakan bahwa: 

 
“sebagian besar para da‟I  saat ini kurang mengupgrade perkembangan 
zaman saat ini jadi persoalan-persoalan kontenporer kurang terdakwahkan 
pada lapisan masyarakat dan harusnya masalah baik radikalisme, ekstrimis, 
dan terorisme para da‟I harus mengupgrede materi dakwahnya sampai pada 
wilayah seperti itu agar masyarakat awam dapat memahami apa itu 
radikalisme dan dengan sendirinya radikalisme akan tertolak dikalangan 
masyarakat”.

79
 

Kesimpulan yang dapat ditarik diri hasil wawancara diatas adalah pada 

sebagian da‟I di Polewali Mandar kurang berkompetensi mengenai dakwah yang 

berhubungan dengan perkembangan radikalisme untuk itu harusnya para da‟I ini 

memliki pengetahuan yang mempuni di wilayah radikalisme agar masyarakat 

setempat bisa mengenali dan tidak terpengaruh radikalisme dikarnakan 

bertentangan dengan ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan 

bukan sebaliknya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. PCNU Polewali Mandar memberikan pemaknaan terhadap radikalisme 

adalah sebuah faham yang cenderung keras dan revolusioner yang berusaha 

merusak keharmonisan sosial pada masyarakat, selain itu radikalisme juga 

merupakan faham yang cenderung sangat tekstual dalam memaknai teks dan juga 

mengganggap bahwa ajaran Islam sudah menjadi final sehingga mengganggap 

bahwa untuk menjalankan Islam yang hakiki perlu ditopang dengan hukum-

hukum yang paling benar  yaitu dengan cara mengubah konstitusi Negara dengan 

hukum-hukum agama. 

2. Dalam rangka menangkal Paham radikalisme, PCNU Polewali Mandar 

memprogramkan strategi dakwah yaitu: 

a. Menanamkan konsep Tauhid yang benar  

b. Menanamkan konsep toleransi  

c. Mendakwahkan Pemahaman agama secara kontekstual 

d. Mengingatkan Kembali tentang kearifan lokal  di tanah Mandar  

3. Sudah menjadi suatu keniscayaan dalam menjalankan sebuah lembaga atau 

organisasi dalam mengambil suatu kebijakan pada program-program yang sudah 

ditetapkan tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses 

pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung dan penghambat strategi dakwah 

PCNU Polewali Mandar dalam menangkal paham radikalisme adalah yaitu: 

\a. Faktor Pendukung PCNU Polewali Mandar dalam Menjalakan strategi 

dakwahnya adalah dukungan yang di berikan oleh pemerintah setempat, dan juga 

memiliki badan otonom (BANOM) yang sampai pada tingkat bawah. 
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b.  Faktor Penghambat PCNU Polewali Mandar dalam menagkal paham 

radikalisme adalah kurangnya keaktifan dari pengurus-pengurus PCNU polewali 

Mandar dan juga minimnya Da‟I yang berkapasitas dalam mejelaskan 

perkembangan radikalisme di masyarakat. 

B.  Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dan telah menganalisis dari 

penelitian ini maka penulis memberikan beberapa masukan yaitu: 

1. Dalam melihat sesuatu yang ingin dicapai oleh PCNU Polewali Mandar 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, maka dari itu di perlukan kerja yang 

lebih ekstra dalam menjalankan program-program yang telah di sepakati dan 

harus membenahi permasalah-permaslah internal terlebih dahulu agar dalam 

menangkal paham radikalisme di Polewali Mandar dapat sepenuhnya terlaksana 

2. PCNU Polewali Mandar lebih mengembangkan strategi dakwahnya pada 

hal yang lebih spesifik lagi agar betul-betul tiada ruang bagi radikalisme untuk 

berkembang di Polewali Mandar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Strategi Dakwah Nahdatul Ulama dalam menangkal paham radikalisme 

1. Apa yang di maksud dengan paham radikalisme.? 

2. Apa yang menjadi sebab sehingga paham radikalisme itu tersebar.? 

3. Bagaimanakah langkah strategis PCNU Polewali Mandar Dalam 

membentengi internal PCNU Polewali Mandar agar tidak terjangkit paham 

radikalisme.? 

4. Bagaimana strategi PCNU Polewali Mandar dalam menangkal paham 

radikalisme.? 

B. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Strategi NU dalam 

menangkal paham radikalisme di Polewali Mandar 

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung strategi dakwah PCNU 

Polewali Mandar dalam menangkal paham radikalisme. 

2. Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah setempat terhadap 

pelaksanaan strategi dakwah PCNU Polewali Mandar dalam menangkal 

paham radikalisme. 

3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat strategi dakwah PCNU 

Polewali Mandar dalam menangkal paham radikalisme.  
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