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Abstrak 

Nama  : Winda Sari 

Nim  : 50100116020 

Judul Skripsi : Pesan Dakwah dalam Bahasa Lokal (Studi di Kelurahan    

Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang) 

   

Skripsi ini berjudul “Pesan Dakwah dalam Bahasa Lokal (Studi di Kelurahan 

Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)”. Penelitian ini membahas 

tentang masalah, 1) Apakah Muballig dalam penyampaian pesan dakwah Dominan 

menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) di Kelurahan Mataran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 2) Bagaimana Pandangan masyarakat tentang 

penggunaan Bahasa Lokal dalam penyampaian dakwah di Kelurahan Mataran 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang menggunakan 

pendekatan ilmu Komunikasi Budaya. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 3 tahap yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa muballig dalam menyampaikan 

Pesan Dakwah Dominan menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) di Kelurahan 

Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dengan adanya kegiatan 

dakwah seperti Pengajian Rutin dan Pengajian Kelompok. Selain itu, mengadakan 

Kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA). Kegiatan Taman Pendidikan Al-

Qur‟an ini diadakan pada sore hari selesai shalat asar di mesjid. Kegiatan dakwah 

yang terakhir adalah Tahap Pembelajaran Orang Tua (TPO) yaitu kegiatan yang 

diprogramkan dari Kelurahan sebagai wadah untuk para orang tua atau lansia yang 

ingin belajar memperdalam ilmu tajwidnya. Pandangan masyarakat tentang 

penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) di Kelurahan Mataran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang lebih menyukai dan memahami isi pesan dakwah 

muballig yang mayoritas mad‟unya merupakan orang tua atau lanjut usia (lansia). 

Implikasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kepada 

pembaca dalam meningkatkan pengetahuan ajaran agama maka seorang muballig 

harus mengetahui situasi dan kondisi mad‟unya sebelum berdakwah. Apabila dalam 

penyampaian dakwah muballig melalui kegiatan-kegiatan agama islam masih belum 

bisa memahami maka muballig harus memfokuskan untuk metode seperti apa yang 

digunakan agar masyarakat bisa memahami ajaran agama islam. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar belakang 

Islam sebagai agama yang menjadi pedoman hidupa bagi manusia yang 

mencakup seluruh kehidupan manusia. Di samping sebagai pedoman hidup, islam 

juga sebagai ajaran yang harus didakwahkan dan memberi pemahaman berbagai 

ajaran yang terkandung di dalamnya. Seperti ajaran agama islam dalam membina 

umat manusia, untuk menjadikannya sebagai makhluk yang sempurna dan sarana 

yang dapat dilakukan untuk mentranformasikan nilai-nilai ajaran agama islam. 

Islam juga sebagai agama dakwah, karena penyebaran islam dilakukan dengan 

santun, bi jak, dan penuh kasih sayang. Islam sebagai agama dakwah, mengajak 

orang memahami makna kebenaran tanpa ada unsur paksaan. Ajaran islam 

disebarluaskan dengan cara damai, tidak lewat kekerasan. Jikapun terjadi peperangan 

dalam sejarah islam, hal itu terjadi bukanlah dalam rangka penyebaran islam atau 

mendakwahkan islam, namun dalam rangka mempertahankan harga diri umat islam 

atau melepaskan masyarakat dari penindasan penguasa yang dzalim.
1
 

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak hal yang dapat kita rasakan dari 

perkembangan diberbagai bidang yang melaju begitu cepat yang dapat membawa 

pengaruh besar terhadap masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan 

agama akan berpengaruh terhadap kesadaran manusia dalam menjalankan ajaran 

                                                     
1
Abdul Pirol, Komunikasi Dan Dakwah Islam (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 4. 
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agama islam. Sehinggah secara kualitatif dakwah islam haruslah mempengaruhi dan 

mentrasformasikan sikap batin dan perilaku masyarakat menuju suatu tatanan 

keshalehan individu dan keshalehan sosial. Persoalan keshalehan sosial tergambar 

pada karakter dasar manusia sebagai mahluk sosial yang saling melakukan interaksi, 

dengan menggunakan sarana komunikasi melalui berdakwah. 

Dakwah merupakan usaha untuk penyebaran amar ma‟ruf dan nahi mungkar 

dan memeratakan ajaran agama. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk mengajak 

kepada jalan Allah Swt.
2
 Kegiatan berdakwah dapat juga dikatakan upaya 

mengingatkan manusia agar kembali mengingat Allah Swt. Ataupun upaya 

mempertahankan keislaman manusia agar kembali menyakini dan mengamalkan 

ajaran agama islam. Dalam penyampaian amar ma‟ruf nahi mungkar, terdapat 

beberapa metode dakwah yang dapat digunakan muballig untuk mendakwahi 

masyarakat dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial umat 

yang bersangkutan. 

Setiap muslim yang akan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 

pendakwah, pengajak, penyeru dan pemanggil umat, harus senantiasa berpegang 

kepada segala ketentuan serta keterangan yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadits Nabi. 

Dengan kata lain Al-Qur‟an dan Al-Hadist mengingatkan umat manusia untuk 

meninggalkan serta menjauhkan diri dari kemungkaran, kenistaan, kebatilan, 

kesewenang-wenangan, kebodohan dan keterbelakangan. 

                                                     
2
Abdul basit, filsafat dakwah (Jakarta: PT raja grafindo persda, 2013), h. 54. 
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Komunikasi dalam bahasa arab adalah tawashul. Tawashul berasal dari kata 

“washala” yang berarti “sampai”. Dengan demikian tawashul adalah proses 

pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak sehinggah pesan yang 

disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. 

Kedudukan komunikasi dalam islam mendapatkan perhatian khusus, karena 

komunikasi dapat digunakan baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai 

mahluk Allah di muka bumi. Dalam Al-Qur‟an sendiri terdapat banyak sekali ayat 

yang menggambarkan tentang proses komunikasi. Salah satu diantaranya adalah 

dialog yang terjadi pertama kali antara Allah Stw, malaikat dan manusia (Adam), 

dialog tersebut menggambarkan salah satu potensi manusia (Adam) yang allah 

anugerahkan kepadanya yaitu potensi berkomunikasi dengan baik.
3
 

Jika kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya dakwah itu merupakan komunikasi 

dengan proses dasar. Dalam berkomunikasi, dibutuhkan adanya penggunaan bahasa 

Bersama atau dengan kata lain ada yang memberi informasi dan ada yang menerima 

informasi.  

Penggunaan bahasa mempengaruhi agar tercapainya penyampain komunikasi 

itu sendiri, Penggunaan seperti Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat 

misalnya. Seorang muballig harus mengetahui bahasa apa yang mereka gunakan 

sehinggah dalam penyampaian pesan dakwah mad‟unya akan menerima dengan baik 

materi yang disampaikan oleh seorang muballig. Maka dari itu para muballig harus 

mengetahui kebutuhan para jamaahnya seperti di Kelurahan Mataran yang 

                                                     
3
Abdul Pirol, Dakwah Dan Komuikasi Islam, h. 1. 
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kebanyakan jamaahnya menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) untuk 

berkomunikasi satu sama lain.  

Penggunaan Bahasa Daerah desa-desa di Enrekang memang cenderung 

menggunakan Bahasa Duri yang sudah turun temurun digunakan oleh nenek moyang 

mereka untuk berkomunikasi sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh kebudayaan 

Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar Dan Tanah Toraja. Bahasa 

Daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 

bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbada di Kabupaten Enrekang, yaitu Bahasa Duri, 

Enrekang dan Maiwa.  

Muballig adalah orang yang menyampaikan ajaran agama islam yang 

tugasnya adalah menyampaikan ajaran agama islam sebagaimana tuntutan al-qur‟an 

dan hadits kepada umat manusia, mengajak seluruh manusia untuk berbuat kebaikan 

dan menjahui dari hal yang mungkar. Muballig di Kelurahan Mataran merupakan 

orang setempat atau orang yang bertempat tinggal di dusun tersebut dengan 

menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri). Muballig merupakan orang yang 

bertanggung jawab atas apa yang diperbuat dan dikatakan, sehinggah menjadi 

panutan masyarakat. 

Dari latar belakang masalah yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Mataran 

maka, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Penggunaan Bahasa Lokal dalam 

Penyampaian Dakwah Muballig di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. 
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B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian  

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian 

pada “Dakwah dalam Penggunaan Bahasa Lokal” di Kelurahan Mataran ini terletak 

di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Deskripsi Fokus  

Pada fokus penelitian, maka peneliti mendeskripsikan fokus penelitian 

Dakwah dalam Bahasa Lokal di Kelurahan Mataran sebagai berikut: 

a. Penggunaan Bahasa Lokal yang dimaksud oleh peneliti adalah penggunaan 

Bahasa Daerah Duri di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang, di mana muballig pada saat menyampaikan pesan dakwahnya 

menggunakan Bahasa Lokal dalam hal ini Bahasa Duri agar mad‟u atau 

masyarakat yang menerima materi dakwah dapat memahami, dan mengerti. Lebih 

nyaman muballig dengan menggunakan Bahasa Daerah dengan tidak 

menampilkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, namun Bahasa Daerah 

atau Bahasa Duri ibu-ibu sebagai mad‟u lebih suka dan mudah dimengerti apabila 

muballig menggunakan Bahasa Duri. Apakah itu pesan di bidang Akidah, 

Akhlak, Masalah Wanita, Masalah Tahara atau Bersuci dan lain-lainnya.  

b. Peneliti ini akan meneliti bagaimana pandangan masyarakat tentang penggunaan 

Bahasa Lokal muballig dalam hal ini penggunaan Bahasa Duri pada penyampaian 

Materi Dakwah, apakah mereka suka dengan penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa 

Duri) atau penggunaan Bahasa Indonesia. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian dan deskripsi fokus, maka 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bahasa apa yang sering digunakan 

muballig dalam menyampaiakan dakwah di Kelurahan Mataran yang terletak pada 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dari pokok masalah tersebut peneliti 

mengemukakan dua sub, sebagai berikut : 

1. Apakah muballig dalam menyampaikan pesan dakwah dominan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang ? 

2. Bagaimana Pandangan masyarakat tentang penggunaan Bahasa Lokal dalam 

penyampaian dakwah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang? 

 

D. Kajian pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pada penelitian lain yang 

berbentuk skripsi yang ada relevansinya dengan judul di atas. Penelitian terhadap 

Pesan Dakwah dalam Bahasa Lokal di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Di sini peneliti 

melakukan perbandingan terhadap penulisan skripsi lain, di antaranya: 
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1. Skripsi Nurul Hikmah “Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah Terhadap 

Minat Dengar Radio Gamasi 105.9 FM” Skripsi ini membahas tentang 

penggunaan Bahasa Daerah terhadap minat dengar radio Gamasi 105.9 FM, 

perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengarah pada Pesan 

Dakwah dalam penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri).
4
 

2. Skripsi Asmawarni “Pesan Dakwah Dalam Adat Akkorongtigi Pada 

Masyarakat Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Suatu 

Tinjauan Dakwah Cultural)”. Penelitian ini membahas tentang Pesan Dakwah 

dalam Adat Akkorongtigi, perbedan penelitian terdahulu adalah penelitian ini 

mengarah pada Pesan Dakwah dalam penggunaan Bahasa Lokal.
5
 

3. Skripsi Herman “Dakwah Bahasa Lokal Pada Masyarakat Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang 

dakwah menggunakan Bahasa Makassar, perbedaan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini mengarah pada penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) 

pada penyampaian pesan dakwah
6
 

Dari beberapa skripsi perbandingan diatas tentang penelitian terhadap Pesan 

Dakwah dalam Bahasa Lokal di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, maka dapat di gambarkan melalui table di samping:  

                                                     
4
Nurul Hikmah Kadir “Pengaruh Penggunaan Bahasa Daerah Terhadap Minat Dengar Radio 

Gamasi 105.9 FM”, Skripsi (Makassar: Fak Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin) 2017. 
5
Asmawarni, “Pesan Dakwah Dalam Adat Akkorongtigi Pada Masyarakat Kelurahan 

Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Dakwah Cultural)”, Skripsi (Makassar: 

Fak Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin) 2015. 
6
Herman “Dakwah Bahasa Lokal Pada Masyarakat Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin) 2020. 
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Table 1.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No  
Penelitian 

Terdahulu 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

1. 

Skripsi Nurul 

Hikmah Kadir 

“Pengaruh 

Penggunaan Bahasa 

Daerah Terhadap 

Minat Dengar 

Radio Gamasi 

105.9 FM” 

 

 

Kuantitatif 

Skripsi ini 

membahas tentang 

penggunaan bahasa 

daerah terhadap 

minat dengar radio 

gamasi 105.9 FM 

Penelitian sebelumnya 

lebih mengarah pada 

berdakwah melalui 

radio menggunakan 

bahasa daerah 

sedangkan penelitian 

ini mengarah pada 

penggunaan bahasa 

lokal dalam 

penyampaian pesan 

dakwah 

2. 

Skripsi Asmawarni 

“Pesan Dakwah 

Dalam Adat 

Akkorongtigi Pada 

Masyarakat 

Kelurahan Limbung 

Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

(Suatu Tinjauan 

Dakwah Cultural)” 

 

 

 

Kualitatif 

Skripsi ini 

membahasa 

tentang pesan 

dakwah dalam adat 

akkorongtigi 

Penelitian sebelumnya 

mengarah pada pesan 

dakwah dalam adat 

akkorongtigi 

sedangkan penelitian 

ini mengarah pada 

pesan dakwah dalam  

penggunaan bahasa 

lokal (bahasa duri) 

3. 

Skripsi Herman   

“Dakwah Bahasa 

Lokal Pada 

Masyarakat 

Kecamatan 

Bontonompo 

Selatan Kabupaten 

Gowa” 

 

 

Kualitatif 

Skripsi ini 

membahas tentang 

dakwah 

menggunakan 

bahasa Makassar 

Penelitian sebelumnya 

mengarah pada 

pemahaman 

masyarakat dengan 

dakwah menggunakan 

bahasa Makassar 

sedangkan penelitian 

ini mengarah pada 

pesan dakwah dalam 

penggunaan bahasa 

lokal (bahasa duri) 
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E. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

a. Untuk mengetahui muballig dalam menyampaikan pesan dakwah dominan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri) di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang.  

b. Untuk mengetahui Pandangan masyarakat tentang penggunaan Bahasa Lokal 

dalam penyampaian Dakwah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik Secara Teoritis 

maupun Secara Praktis. 

a. Manfaat Secara Teoritis  

Adapun manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

seperti berikut ini:  

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

bagi pembaca untuk dijadikan referensi bagi peneliti yang lain, 

2) Penelitian ini dapat menambah ragam penelitian dalam ilmu dakwah, 

khususnya menyangkut penggunaan Bahasa Lokal oleh muballig dalam 

berdakwah. 
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b. Manfaat Secara Praktis 

Adapun manfaat Secara Praktisnya adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat setempat maupun 

masyarakat lainnya, khususnya bagi para Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di 

Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2) Dengan penelitian ini, masyarakat dapat mempererat Silaturahmi dan 

Persaudaraan antara Dusun secara maksimal di Kelurahan Mataran 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

 

A. Tinjauan umun tentang Dakwah dan Komunikasi 

1. Dakwah 

a) Pengertian dakwah 

Dari segi bahasa dakwah berasal dari bahasa arab merupakan masdar (kata 

benda) dari kata kerja da'ayad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan.
7
 Arti kata 

dakwah seperti ini sering dijumpai atau dipergunakan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an 

seperti di dalam Q.S Ali-Imran/3:104. 

عۡرُوفِ  ًَ ٌَ بٱِنۡ ٌَ إنًَِ ٱنۡخَيۡرِ وَيأَۡيُرُو تٞ يذَۡعُى ُكىُۡ أيَُّ ئكَِ وَنۡتكٍَُ يِّ
َٰٓ ُكَرِِۚ وَأوُْنَ  ًُ ٍِ ٱنۡ ٌَ عَ هَىۡ ُۡ وَيَ

 ٌَ فۡهِحُى ًُ  (ٗٓٔ )  ھىُُ ٱنۡ

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 

 

Hamka dalam menafsirkan ayat 104 surah Ali-Imran, “setengah ahli tafsir 

mengatakan, bahwasannya yang dimaksud dengan “al-khair” yang berarti “kebaikan” 

di dalam ayat ini ialah islam yaitu menumpuk kepercayaan dan iman kepada Tuhan, 

termaksud tauhid dan ma‟rifat. Dan itulah hakikat kesadaran beragama yang 

menimbulkan tahu memperbedakan yang baik dan yang buruk, yang mak‟ruf dan 

                                                     
7
M. Munir, Metode Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Pranamedia Group), h. 6. 
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yang mungkar. Selanjutnya ialah timbul dan tumbuhnya rasa kebaikan dalam jiwa, 

yang menyebabkan tahu pula dan berani menegakkan mana yang ma‟ruf dan 

menentang mana yang mungkar. Sebab itu, untuk memperbedakan yang ma‟ruf 

dengan mungkar tidak lain dari ajaran Tuhan.
8
 

Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik 

perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan 

suatu ideologi, agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Kata Dakwah mengarah 

pada ajakan yang diperbuat seseorang agar orang lain itu mengikuti perbuatan yang 

dilakukan oleh orang tersebut. Ajakan dapat disampaikan dengan metode ceramah 

atau nasihat secara perorangan agar seseorang bersedia untuk berbuat apa yang 

dikehendaki si Pendakwah. Dalam masalah ini baik atau tidaknya isi materi dari 

Dakwah bergantung pada si penyampai atau orang yang menyampaikan dakwah.  

kata kerja (fi‟il) nya adalah berarti: memanggil, menyeru atau mengajak 

(Da‟a, yad‟u, da‟watan). Orang yang berdakwah biasa disebut muballig dan orang 

yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan mad‟u. Dalam  

penyampaian dakwah tidak akan tersampaikan dengan baik jika salah satu unsur-

unsur dakwah tidak lengkap. 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap 

kegiatan dakwah. Yang mana ketika unsur-unsur ini tidak ada atau kurang salah 

satunya maka kegiatan dakwah tidak akan berjalan dengan lancar. Unsur-unsur 

                                                     
8
Hamka, Etika Hamka kontruksi etika berbasis rasional-religius, (Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2010), h. 113. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
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tersebut adalah muballig (pelaku dakwah), mad‟u (mitra dakwah), maddah (materi 

dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah (metode), dan atsar (efek dakwah)
9
. 

1)  Muballig (pelaku dakwah) yaitu seseorang yang melaksanakan dakwah, baik 

secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, 

kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Namun sebenarnya sebutan ini 

jangkauannya sangat sempit karena masyarakat umum cenderung mengartikan 

sebagai orang yang menyampaikan ajaran islam melalui lisan seperti penceramah 

agama, dan khatib (orang yang berkhutbah). 

2) Mad‟u (Penerima Dakwah) marupakan objek dakwah atau sekumpulan orang 

yang menjadi sasaran dakwah atau penerima pesan dakwah, baik sebagai individu 

maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama islam maupun tidak, 

atau dengan kata lain umat manusia secara keseluruhan. 

3) Maddah (Materi Dakwah) yaitu isi pesan dakwah atau materi yang disampaikan 

oleh da‟i kepada mad‟u, dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi materi 

dakwah adalah ajaran islam itu sendiri, baik itu masalah Akhlak, Aqidah, Sosial 

Budaya, Ekonomi dan lain sebagainya. 

4) Wasilah (Media Dakwah) yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran islam) kepada mad‟u. Hamzah Ya qub membagi wasilah 

dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, audiovisual, lukisan dan 

akhlak. Media dakwah ada yang berupa Media Elektronik seperti : Tv, Radio, 

                                                     
9
Male, “Unsur-Unsur Dakwah”, Blog Male. http://creativelangsa.blogspot.com/2017/01/ 

Unsur-Unsur- Dakwah.html (12 januari 2017). 

http://creativelangsa.blogspot.com/2017/01/
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Internet Dan Handphone, Serta Dari Media Cetak Seperti : Majalah, Surat Kabar, 

Buku, Jurnal, Buletin Dan Tabloid. 

5) Thariqah (Metode) Dakwah Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang 

memiliki pengertian suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan 

secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata 

pikir manusia. Metode dakwah yang di cakup yaitu ada tiga metode yaitu sebagai 

berikut ini: 

a) Metode bi al-Hikmah. 

Hikmah berarti ilmu, filsafat, dan manfaat dibalik tabir sesuatu dan bijaksana. 

Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang 

hak dan yang batil. Di dalam kata hikmahnya mengandung makna kokoh. Bila kata 

hikmah digandengkan dengan kata dakwah maksudnya adalah dakwah tersebut 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah kandas di tengah jalan.
10

 Berikut 

ini ada ayat yang berisi tentang metode dalam berdakwah yakni dalam QS. Al-

Nahl/16:125. 

ٌَّ رَبَّكَ ھُ   إِ
ٍُِۚ ذِنۡهُى بٱِنَّتيِ ھِيَ أحَۡسَ ىۡعِظَتِ ٱنۡحَسَُتَِِۖ وَجَ  ًَ تِ وَٱنۡ ًَ ً  سَبيِمِ رَبكَِّ بٱِنۡحِكۡ ٍ ىَ ٱدۡعُ إنَِ ًَ أعَۡهىَُ بِ

 ( ٍَ هۡتذَِي ًُ  (ٕ٘ٔضَمَّ عٍَ سَبيِهِهۦِ وَھُىَ أعَۡهىَُ بٱِنۡ

Terjemahnya:  

“ Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari 

                                                     
10

Ilyas Ismail Dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama Dan 

Peradaban Islam (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011), h. 202. 
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jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan 

petunjuk”. 

 

Syekh Muhammad Tahir Ibnu „Asyur menjelaskan bahwa penggunaan bentuk 

perintah pada permulaan ayat ini memiliki makna khusus. Ayat ini memerintahkan 

rasulullah untuk berdakwah padahal ketika itu beliau memang tengah berdakwah. Hal 

ini menyiratkan bahwa maksud perintahnya adalah untuk menekankan addawaam 

atau kontinuitas dan konsistensi. Berdakwah bukanlah sebuah formalitas. Ia tidak 

cukup hanya dengan mengajak sekali dua kali, tetapi diperlukan sebuah usaha yang 

terus-menerus dan berkelanjutan.
11

 

Ada beberapa hal yang menjadi pondasi dakwah dengan metode Bil-Hikmah, 

yaitu ilmu, kesantunan, dan kedewasaan berpikir. Metode dakwah bil-hikmah dengan 

ilmu yang berartinya mengerti tentang syariat, dasar-dasar keimanan serta memahami 

ilmu-ilmu terbaru yang dapat memperdalam keimanan mad‟u. Dakwah dengan 

kesantunan yakni suatu bentuk pendekatan dakwah yang mampu mengendalikan 

emosi yang berlebihan di depan mad‟u. 

Yang terakhir yaitu berdakwah dengan kedewasaan berpikir, artinya dengan 

penggunaan kedewasaan berpikir dan pendekatan yang matang dalam menyampaikan 

dakwah serta tidak tergesa-gesa yang membuat muballig tidak berbuat sembarangan 

tanpa pertimbangan. 

Dalam Al-Quran, kata Hikmah disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk 

nakiroh maupun ma‟rifat. Bentuk masdarnya adalah “hukuman” yang diartikan 

                                                     
11

Mayyadah, Ispirasi Perenting Dari Al-Qur‟an, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 

2016), h. 12. 
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secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti 

menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. 

Sebagai metode dakwah, al- Hikmah diartikan bijak dalam berdakwah, memiliki 

pemikiran yang mulia, memiliki kelapangan dada, dan memiliki hati bersih serta 

menarik perhatian orang banyak kepada ajaran agama atau Tuhan.  

Hal ini tidak bisa dicapai kecuali dengan memahami Al-Qur‟an dan mendalami 

syariat-syariat Islam. Dikutip dari buku M. Munir, Imam Abdullah bin Ahmad 

Mahmud An-Nasafi berpendapat bahwa dakwah bil Hikmah adalah dakwah dengan 

menggunakan perkataan yang benar dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan 

kebenaran dan menghilangkan keraguan.
12

 

 Dari tiga arti tentang pondasi metode al-hikmah di atas, dipahami bahwa al-

Hikmah merupakan kemampuan seorang muballig dalam memilih dan menyesuaikan 

metode berdakwah dengan kondisi sebenarnya dari mad‟u. Al-Hikmah adalah 

kemampuan seorang muballig dalam menjelaskan ajaran-ajaran islam serta kebenaran 

yang ada dengan alasan yang dapat diterima dan bahasa yang mudah dipahami. Oleh 

karena itu, al- Hikmah merupakan sistem yang menyatukan antara kemampuan 

teoritis dan praktis dalam berdakwah.
13

 

b)   Metode al-Mau‟idza al-Hasanah  (Nasehat) 

Secara bahasa al-mau‟idza al-hasanah terdiri dari dua kata yaitu mau‟idza 

dan hasanah.Kata mau‟idzah berasal dari kata wa‟adza-ya „idzu-wa‟dzan – „idzatan 

                                                     
12

M. Munir, Metode Dakwah, h. 16. 
13

M. Munir (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16. 
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yang berarti; nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, Sementara hasanah 

merupakan kebalikan fansayyi‟ah yang artinya kebaikan lawannya kejelekan.
14

 

Mau‟izhah hasanah merupakan perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh 

seorang muballig yang disampaikan dengan cara yang baik berisi petunjuk-petunjuk 

kea rah yang baik, diterangkan dengan penggunaan bahasa yang sederhana supaya 

yang akan disampaikan bisa dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan baik. 

Metode dakwah dengan mau‟izhah hasanah dilakukan dengan penanaman moral dan 

etika (budi pekerti mulia) seperti kesabaran, keberanian, menepati janji serta 

menjelaskan efek dan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, disamping itu 

juga menjauhkan masayarakat dari sifat-sifat tercela yang dapat menjauhkan dari sifat 

tercela yang dapat menghancurkan kehidupan seperti emosional, khianat, pengecut, 

cengeng dan bakhil.   

Dapat dikatakan bahwa, al mau‟idzah al hasanah mengandung arti kata-kata 

yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan 

dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang 

lain sebab kelemah lembutan dalam menasehati sering kali dapat meluluhkan hati 

yang keras dan menjinakkan hati yang liar, akan lebih mudah  mewujudkan kebaikan 

daripada larangan dan ancaman. Jadi, metode dakwah al-mau‟idzah al hasanah 

adalah suatu metode yang lebih menekankan kepada perkataan-perkataan yang baik 

kepada mad‟u yang sesuai dengan Alquran dan hadis. 

 

                                                     
14

M. Munir (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16 
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c)  Metode al- Mujadalah 

Metode mujadalah dapat bermakna berdebat atau perdebatan. Pengertian al-

Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara 

sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara 

keduanya.  

Metode dakwah dengan debat yang terpuji dilakukan dengan dialog yang 

berbasis budi pekerti yang luhur, tutur kata yang lembut, serta mengarah kepada 

kebenaran dengan disertai argumentasi rasional dengan maksud menolak argumentasi 

dari lawan berdialog. Debat yang dilakukan merupakan debat yang baik dalam 

dakwah tidak memiliki tujuan pada diri individu, tetapi lebih ditujukan kepada sarana 

komunikasi atau alat perantara penyampaian komunikasi untuk mencapai kebenaran 

dan petunjuk Allah Swt.   

Dari pengertian di atas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa al-Mujadalah 

merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak 

melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan 

dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara satu dengan yang 

lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang kepada 

kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain dan ikhlas menerima hukuman kebenaran 

tersebut.                 

Apabila ditinjau dari sudut pandang lain, metode dakwah dapat dilakukan 

pada berbagai metode yang sering dilakukan pada pelaksanaan dakwah. Metode-

metode tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan metode yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menyampaikan keterangan, petunjuk dan penjelasan tentang sesuatu kepada 

pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ini telah dipakai oleh Nabi 

Muhammad SAW. dan sampai sekarang metode ini yang paling banyak digunakan 

dalam penyampaian dakwah.
15

 

2. Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab dalam berdakwah merupakan cara berdialog atau 

berwawancara. Dengan metode Tanya jawab akan terjadi suasana dialogis dalam 

berdakwah dan akan melahirkan pengertian atau pengetahuan.
16

 

3. Metode Diskusi  

Metode diskusi merupakan proses pertukaran pikiran dan hal yang sangat 

ditekankan dalam Alquran dalam berdakwah dengan tujuan lebih memantapkan 

pengertian dan sikap ilmu pengetahuan mereka terhadap suatu masalah.
17

 Metode 

diskusi bertujuan untuk memberikan dorongngan mad‟u berfikir dan mengeluarkan 

argumentasinya serta ikut berperan dalam suatu permasalahan agama yang 

terkandung banyak kemungkinan jawaban yang muncul. 
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Syamsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 101. 
16

Muliaty Amin, Metodologi Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 17. 
17

Muliaty Amin, Metodologi Dakwah, h. 31. 
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4. Metode Propaganda (Di‟ayah)  

Metode propaganda merupakan suatu upaya untuk menyiarkan Islam dengan 

cara memperngaruhi dan membujuk massa secara massal, persuasif dan bersifat 

otoritatif (paksaan).  

5. Metode Keteladanan  

Dakwah dengan menggunakan metode keteladanan atau demonstrasi berarti 

suatu cara penyajian dakwah dengan memberikan keteladanan langsung sehingga 

mad‟u akan tertarik untuk mengikuti seperti yang dicontohkannya. 

6. Metode Drama 

Dakwah dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara menjajakan materi 

dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad‟u agar dakwah 

dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.
18

 

7. Metode Silahturahmi  

Dakwah dengan menggunakan metode silahturahmi, yaitu dakwah yang 

dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu  dalam rangka 

menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah.  

Dari pernyataan-pernyataan tentang metode dakwah diatas merupakan 

beberapa cara untuk melakukan dakwah secara baik dan benar, sehinggah materi 

dakwah yang disampaikan akan dipahami dengan baik den benar. Sehinggah dakwah 

muballig kepada mad‟unya tersampaikan dengan cara dan metode yang baik. 
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Syamsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, h. 103. 
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b) Dakwah Kultural 

Dakwah kultural atau bisa juga disebut dengan dakwah kebudayaan adalah 

dakwah yang menekankan perlunya pergaulan dan pergumulan langsung dengan 

persoalan-persoalan konkret kesejarahan komunitas dalam arti yang seluas-luasnya. 

Dawkah model ini bersifat historis-historis, open-ended, dan membutuhkan dedikasi 

(dalam kacamata Al-Qur‟an disebut keihklasan) yang prima. Secara historis, 

mekanisme kerja strategi kebudayaan memiliki dua ciri yang melekat pada dirinya. 

Pertama senantiasa menyatukan dimensi “kembali kepada Al-Qur‟an dan as-Sunnah” 

dengan dimensu “ijtihad” dan “tajdid” sosial keagamaan. Kedua, dalam 

mengaktualisasikan cita perjuangannya strategi kebudayaan menggunakan sistem 

organisasi.
19

 

Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam 

kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali 

kaitan doktrin yang formal antara Islam dan politk atau Islam dan negara. Dakwah 

kultural hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola 

budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsurunsur yang bertentangan 

dengan nilainilai. Dakwah kultural tidak menganggap power politik sebagai satu-

satunya alat perjuangan dakwah. Dakwah kultural menjelaskan bahwa dakwah itu 

sejatinya adalah membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, kebaikan 

yang diakui oleh semua manusia tanpa mengenal batas ruang dan waktu.  

                                                     
19

Dr. Syamsuddin, AB., Ag., M.Pd, “Pengantar Sosiologi Dakwah”, (Cet. I. PT. Charisma 

Putra Utama: Jakarta, 2016), H. 236.  
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Dakwah kultural juga upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh 

dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam 

yang Ashadi Cahyadi Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan sebenar-

benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk budaya berarti memahami ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-

nilai, norma, sistem aktivitas, symbol dan hal-hal fisik yang memilki makna tertentu 

dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa ciri-ciri dari dakwah kultural adalah : Dinamis, Kreatif dan Inovatif. 

Dakwah Kultural memiliki peran yang sangat penting dalam kelanjutan misi Islam di 

Bumi ini. Suatu peran yang tak diwarisi Islam Politik atau struktural yang hanya 

mengejar kekuasaan yang instan. Oleh karena itu, dakwah kulturar harus tetap ada 

hingga akhir zaman.  

Fungsi Dakwah Kultural dalam permainannya yang dimainkan oleh 

cendekiawan Muslim, dakwah Kultural mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi ke 

atas dan fungsi kebawah. Dalam fungsinya ke lapisan atas antara lain adalah tindakan 

dakwah yang mengartikulasikan aspirasi rakyat (umat muslim) terhadap kekuasaan. 

Fungsi ini bertujuan untuk mengekspresikan aspirasi rakyat yang tidak mampu 

mereka ekspresikan sendiri dan karena ketidak mampuan parlemter untuk 

mengartikulasi aspirai rakyat.  
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Fungsi ini berbeda dengan pola dakwah struktural karena pada fungsi ini lebih 

menekankan pada tersalurkannya aspirasi masyarakat bawah pada kalangan penentu 

kebijakan. Sedangkan fungsi dakwah kultural yang bersifat ke bawah adalah 

penyelenggaraan dakwah dalam bentuk penerjemahan ide-ide intelektual tingkat atas 

bagi umat muslim serta rakyat umumnya untuk membawakan transformasi sosial.  

Hal yang paling utama dalam fungsi ini adalah penerjemahan sumber-sumber 

agama (Al-Quran dan Sunnah) sebagai way of life. Konsep Dakwah Kultural Dalam 

penyampaiannya, Dakwah Kultular sangat mengedepankan penanaman nilai, 

kesadaran, kepahaman ideologi dari sasaran dakwah. Dakwah kultular melibatkan 

kajian antara disiplin Ilmu dalam rangka meningkatkan serta memberdayakan 

masyarakat. Aktivitas dakwah kultural meliputi seluruh aspek kehidupan, baik yang 

menyangkut aspek sosial budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, alam sekitar dan 

lain sebagainya. Keberhasilan dakwah kultural ditandai dengan teraktualisasikan dan 

terfungsikannya nilai-nilai islam dalam kehidupan pribadi, rumah tangga kelompok 

dan masyarakat. 

Dakwah kultural dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu pengertian 

umum dan pengertian khusus. Dakwah kultural dalam arti luas dipahami sebagai 

kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan mausia sebagai 

mahkluk berbudaya dalam rangka menghasilkan kultur alternatif, yaitu kultur islam. 

Yang dimaksud dengan kultur islam adalah kebudayaan dan peradaban yang dijiwai 

oleh pemehaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran islam yang murni bersumber 

dari al-qur‟an dan al-sunnah, takhayul, bidah, dan khurafat. Adapun dakwah kultural 
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dalam pengertian khusus berarti kegiatan dakwah dengan memperhatikan, 

memperhitungkan, dan memanfaatkan gambaran real di lapangan, adat istiadat, seni, 

dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.
20

 

c) Bentuk-Bentuk Dakwah 

Bentuk-bentuk dakwah ada beberapa yang harus kita ketahui, antara lain: 

1) Dakwah bil hal (Perbuatan Nyata)  

Dakwah bil hal adalah dakwah yang diberikan oleh seseorang melalui amal 

perbuatan yang nyata. Dapat pula dikatakan bahwa dakwah bil hal merupakan 

dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya. Maksudnya 

adalah dengan penggunaan pesan dalam bentuk perbuatan, dakwah dilakukan sebagai 

upaya pencegahan atau pengurangan kemungkaran secara langsung ataupun langsung 

menegakkan kebaikan seperti membangun mesjid, sekolah atau apa saja yang dapat 

mewujudkan syariat Islam. Konsep dakwah bil hal sebenarnya bersumber pada ajaran 

Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. serta para 

sahabat.  

Akan tetapi sebagian besar umat Islam justru kurang memperhatikan 

efektivitas dakwah bil hal, sehingga umat Islam lebih menyukai dakwah bil lisan. 

Padahal hasil yang dicapai dari dakwah bil hal menghasilkan karya nyata dan mampu 

menjawab keinginan hidup manusia.
21

 Menghilangkan dakwah kemungkaran dengan 
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Setiawan, M, Nur Kholis Dan Soetapa, “Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah 

Kunci Dalam Islam Dan Kristen”, (Cet. I : PT BPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 2010), H. 172.  
21

Fathul Bahri An-Nabi, Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Dai (Jakarta: Amzah, 

2008), h. 250. 
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perbuatan langsung merupakan pemberantasan kemungkaran terhadap hal-hal yang 

dapat menghambat kebaikan dan kebenaran. Menghilangkan kemungkaran adalah 

suatu cara untuk mewujudkan kebenaran dan kebaikan dikalangan manusia dan hal 

tersebut merupakan suatu upaya untuk penyempurnaan amar-ma‟ruf.  

2) Dakwah Bil-Qalb (Dengan Hati)  

Beberapa metode dakwah yang telah dijelaskan sebelumnya memang sangat 

penting untuk diterapkan. Namun yang jauh lebih signifikan adalah dakwah Bil-Qalb 

atau dakwah dengan hati. Pasalnya hatilah yang mampu menggerakkan perubahan 

diri seseorang ketika lisan dan perbuatan tidak mempan ketika melihat seseorang 

yang mampu memberikan ceramah atau tausyiah sedemikian mengagumkan, namun 

apabila dicermati sesungguhnya mereka dapat menyampaikan suatu ceramah ataupun 

tausyiah secara mengagumkan adalah karena diawali dari hati, dan diucapkan dengan 

niat yang baik dan tulus.  

Dari sinilah letak kehebatan dakwah yang sebenarnya, yaitu hati. Meskipun 

lisannya tidak mengungkapkan kata-kata, tangannya tidak menggoreskan tinta dan 

tulisan jasadnya pun tidak melakukan amal perbuatan, namun cukup dengan hati saja 

itu sudah terhitung sebagai dakwah serta mendapatkan pahala. 
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3) Dakwah Bil-Qalam 

Dakwah Bil-Qalam berasal dari dua suku kata, dakwah, artinya ajakan dan 

Qalam, artinya pena atau tulisan. Dakwah Bil-Qalam, yaitu dakwah melalui tulisan 

berupa buku, majallah, surat kabar, spanduk, pamplet, dan tulisan-tulisan.
22

 Melalui 

tulisan-tulisan di media massa, seorang muballig pada umumnya dapat melaksanakan 

dakwah Bil-Qalam sesuai bidang keahlian atau keilmuan yang dikuasainnya. 

Dengan demikian mereka atau kitapun dapat melaksanakan peran sebagai 

jurnalis muslim, yakni sebagai mujaddib (pendidikan), musaddid (pelurus informasi 

tentang ajaran islam dan umat islam), mujaddid (pembaharu pemahaman tentang 

islam), muwahid (pemersatu atau perekat ukhuwah islamiyah), dan mujahid (pejuang, 

pembela, dan penegak agama dan umat islam). 

Adapun Bentuk-bentuk dalam Bil-Qalam melalui media cetak (Printed 

Publications) adalah media untuk menyampaian informasi melalui tulisan yang 

terceta, melalui media cetak, ada beberapa tujuan yang ingin diharapkan, yaitu 

Memotivasi tingkat perhatian atau perilaku seseorang, Menyampaikan informasi, dan 

Memberikan instruksi. Dakwah Bil-Qalam melalui madia cetak dapat dilakukan 

melalui berbagai bentuk, antara lain Buku, Surat kabar, Majallah, Karya tulis, Karya 

sastra, Facebook, Yahoo messenger dan Blog.
23
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Sri Wahyuningsih, Flim Dan Dakwah (Surabaya;Media Sahabat Cendikia, 2019) h. 62  
23

Aulia Kristiniyah, Dakwah Bil-Qalam, (Http://Kristiniyah.Wordpress.Com/Perihal/Makala-

3/(Bil-Qalam) 11 Oktober 2020. 
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2. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT. di muka bumi paling sempurna 

dan memiliki potensi yang tidak dimiliki mahluk lain yakni potensi komunikasi. 

Salah satu kesempurnaan manusia sebagaimana didalam Al-Qur‟an pada Surah Ar-

Rahman ayat 3 dan 4, berbunyi: 

 

 ٍَ َسَ  هُ ٱنۡبيََ (  ٖ)  خَهكََ ٱلِۡۡ ًَ ٌَ عَهَّ  (ٗ )ب
 

Terjemahnya: 

“Dia (Allah) yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara”
24

 

 

Ayat ini dijelaskan oleh Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa potensi 

Al-Bayan melekat pada diri manusia membuat manusia dapat hidup bersama dalam 

kehidupan sosial, sebab dengan potensi Al-Bayan manusia memiliki potensi 

melahirkan suara, dan suara tersebut dapat memiliki makna yang disepakati bersama, 

sehinggah pada gilirannya tercipta saling pengertian untuk saling berhubungan antara 

satu dalam menciptakan komunitas kehudipan sosial.
25

 Dijelaskan juga bahwa, 

kemajuan kehidupan yang mengagumkan sebagai mana yang dicapai manusia dewasa 

ini oleh karena manifestasi potensi al-bayan yakni pembicaraan yang membuka pintu 

untuk memperoleh dan memberi pemahaman bahi manusia. 
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Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, Pengantar Ilmu Komunikasi (Cet. I; CV 

Yogyakarta: BUDI UTAMA, 2017), h. 1. 
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M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Kesan Dalam Al-Qur‟an. Volume 13, 

(Jakarta: Lentera Hati. 2003), h. 495.  
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Komunikasi bersifat omnipresent (hadir dimana-mana) kapan saja, dimana 

saja dan dengan siapa saja. Ia aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia 

dan tak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan modern memberi 

kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan komunikasi dimana-mana.awal 

tahun 1950-an di Palo Alto Californa, sekelompok peneliti dari berbagai latar 

belakang ilmu termasuk psikiatri, antropologi, dan komunikasi. Semuanya 

berkolaborasi menelaah pendekatan komunikasi manusia. Hasil yang menguat dari 

makalah-makalah penelitian merekomendasikan bahwa „manusia tidak dapat tidak 

berkomunikasi‟.
26

  

Saat dua orang bertemu mereka pasti melakukan komunukasi secara terus 

menerus walaupun hanya sebatas perilaku. Bahakan keheningan dan saat mereka 

saling menghindari kontak mata antara satu sama lain juga termasuk komunikasi. 

Situasi seperti ini, boleh saja tidak terdapat kata-kata tetapi masih tetap mengatakan 

sesuatu. 

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah komunikasi 

atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu communication yang berarti 

pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yang bermakna umum atau 

bersama-sama.
27
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Tuener, Pengantar Teori Komunikasi 1. Penerjemah Maria Natalia Darmayanti (Jakarta: 

Salembu Humanika, 2008), h. 8. 
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Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Grasindo,2004), h. 5. 
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Jadi dapat dipahami ilmu komunikasi sangat penting untuk dipelajari 

dikarenakan proses komunikasi merupakan proses yang sangat kompleks. Untuk 

dapat digunakan dan menganalisisnyasecara efektif harus dilakukan secara terlatih 

sebab kita tidak dapat tidak berkomunikasi‟. Komunikasi merupakan aktivitas yang 

meresap kedalam kehidupan kita sekarang yang menentukan kualitas kehidupan kita 

sebagai individu, anggota keluarga, professional, dan anggota komunikasi 

masyarakat. Semua manusia terlahir dengan potensi komunukasi yang baik atau 

sering dikatakan dengan bakat, namun bakat sebaiknya dijadikan keahlian dengan 

cara belajar.bukankah semua keterampilan yang dapat dikuasai dalam hidup 

merupakan hasil belajar dan latihan tanpa rasa Lelah.
28

 

 

b. Unsur-Unsur Komunikasi 

Agar sebuah proses komunikasi menjadi efektif, diperlukan unusr-unsur yang 

paling mendasar sebagai persyaratan terjadinya komunikasi. Terdapat tiga unsur yang 

paling mutlak yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi setiap unsur ini 

mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait satu sama lainnya yang 

dapat menentukan kesusksesan dari sebuah komunikasi,
29

 yaitu: 

1) Komunikator 

Manusia yang menyatakan pesan kepada komunikan yang dapat berupa 

individu atau kelompok. Seorang komunikan menyampaiakn pesanberupa lambing-

                                                     
28

Ahmad Sultra Rustan Dan Nurhakki Hakki, Pengantar Ilmu Dakwah, h. 9. 
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Bonaraja Dkk, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 

2020), h.5. 
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lambang yang mengandung arti, lewat saluran tertentukepada komunikan. Proses 

komunikasi diawali dengan komunikator yang menyampaikan pesan yang diakhiri 

dengan komunikan yang menerima pesan. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak 

mempunyai titik awal atau titik akhir.
30

 

2) Komunikan 

Komunikan merupakan pihak penerima pesan yang dengan istilah lain disebut 

sebagai decoder atau receiver. Komunikan juga dapat berupa perorangan atau 

individu dan kelompok, massa serta Lembaga. 

Seorang komunikan dalam tugasnnya, melakukan decoding, yaitu 

menafsirkan pesan yang sampai kepadanya melalui media, berusaha memahami 

pesan itu sehinggah dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan harapan si 

penyampai pesan. Decoding atau penafsiran merupakan faktor penting dalam 

memahami suatu pesan yang diterima, yang didalamnya harus persamaan pengertian 

antara pengirim pesan dengan penerima pesan terhadap lambang-lambang yang 

merupakan “titian” atau kendaraan yang telah dirumuskan oleh komunikator.
31

 

3) Pesan 

Materi pernyataan yang disampaikan komunikatir pada komunikan dapat 

berupa lisan maupun tulisan. Selain itu dapat pula berupa lambang-lambang, isyarat, 

gambar yang dilakukan dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal, 

tetapi harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik pengirim maupun penerima pesan. 
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Wiryanto, Teori Komunikasi Massa, h. 19. 
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Bahasa verbal adalah kaya, kalimat yang diucapkan atau ditulis secara langsung, 

komunikasi verbal adalah penyampain ide-ide, pemikiran atau keputusan secara 

tertulis dan lisan menggunakan mulut (oral). Tujuannya ialah agar lebih mudah 

menyampaikan pesan daripada tidak verbal.  

Dalam hal ini, komunikan sebagai pendengar atau pembaca lebih mudah 

memahami pesan-pesan yang disampaikan, sedangkan bahasa nonverbal atau tidak 

verbal adalah kata, kalimat yang tidak disampaikan secara lisan, komunikator 

menggunakan berbagai isyarat, lambing, ataupun gerak yang harus dimaknai dan 

dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu komunikator dn komunikan.
32

 

4) Media 

Jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan yang 

digunakan oleh pengirim pesan. Media (chanel) merupakan saluran atau titian dalam 

menyampaikan pesan yang ditunjukan kepada komunikan baik perorangan, kelompok 

maupun massal. Media tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian, yang pertama 

media umum untuk digunakan oleh semua bentuk komunikasi seperti telephone, fax, 

overhead proyektor (OHP), in focus dan sebagainnya. Yang kedua media massa 

aialah media yang digunakan untuk kepentingan massa seperti televisi, radio, flim 

dan surat kabar.
33
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Secara umum, semua jenis kimunikasi manusia memiliki ciri sama atau 

serupa, misalnya menyangkut proses, model, dan pengaruh pesannya. Ihwal yang 

membedakan komunikasi islamiah (dakwah) dengan komunikasi secara umum adalah 

terutama dari latar belakang folosifisnya dan aspek etikanya yang juga didasarkan 

pada landasan filosofi tersebut. Etika komunikasi islam secara umum kurang-lebih 

sama juga dengan etikakomunikasi umum. Isi perintah dan larangan juga sama atau 

serupa dengan etika anatara keduanya. Yang membedakan keduanya adalah sanksi 

dan pahala.
34

 

Dakwah pada dasarnya merupakan sebuah proses komunkasi. Komunikasi 

antara anatra dua arah, yang mengajak dan yang diajak, yang diajak dan yang 

menerika ajakan. Hal ini tergambar pada defenisi dakwah itu sendiri yang 

mencerminkan sebuah aktivitas yang melibatkan dua orang (komunikator sebagai 

subjek dan kominikasi sebagai objek) dalam penyampaian suatu pesan dengan tujuan 

tertentu. Subjek, objek, dan pesan dalam literatur ilmu dakwah disebut rukun dakwah 

(arkan al-da „wah). 

Dakwah pada dasarnya merupakan sebuah kativitas dan proses komunikasi. 

Jadi terdapat persamaan antara dakwah dan komunikasi secara umum, terutama 

ditinjau dari aspek unsur-unsur yang terkait dalam system dan prosesnya. Selain 

persamaan, juga terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu faktor etika (akhlak 

karimah). 
35
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A. Muis, Komunikasi Islam (Cet, I: Bandung: Pt Remadja Rosda Karya, 2001), h. 34. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Bahasa  

1. Pengertian Bahasa 

Kita sebagai warga Indonesia sekaligus warga daerah dan warga dunia. Hal 

ini dapat dijelaskan dengan pemahaman berikut. Pertama, sebagai warga negara 

Indonesia, kita mesti mampu tampil sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik 

karena kitalah sipenutur asli bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang baik tidak 

hanya dimaksudkan mampu sebatas berbahasa Indonesia secara lisan saja, namun 

tentu saja juga harus sampai pada kemampuan berbahasa secara tertulis. Karena 

adanya kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa banyak warga negara Indonesia 

yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Padahal bahasa Indonesia 

sendiri telah dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
36

 Ini berarti bahasa 

Indonesia bahasa yang wajid dipelajari, dikuasai, dan digunakan secara konsisten 

oleh setiap warga bangsa Indonesia dalam komunikasi sesuai dengan konteksnya. 

Tentang Bahasa Indonesia tercantum pada pasal 25 yaitu bahasa Indonesia 

yang dinyatakan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang 

diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa 

pemersatu yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa Indonesia.  
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I.B. Putera Manuaba, Wacana Bahasa Dan Sastra (Surabaya: Airlangga University Press, 

2019), h. 9. 
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Karena Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 16 tahun 2010 tentang 

penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden serta 

pejabat lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam 

pidato resmi Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya dan belum 

mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang lainnya sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, maka terbitlah Peraturan 

Presiden (PERPRES) tentang penggunaan Bahasa Indonesia 63 tahun 2019 pasal: 

1. Bahasa negara kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa 

Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah 

negara kesatuan republik Indonesia. 

2. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh 

warga negara kesatuan republik Indonesia.
37

 

Jadi, bahasa merupakan jati diri bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, 

identitas nasional, alat penghubung antara warga, antara daerah dan antara budaya, 

serta alat pemersatu suku, budaya dan bahasa di nusantara. 

Berdasarkan pengertian dalam linguistik, Bahasa merupakan sistem tanda 

bunyi yang digunakan oleh pemakainnya untuk berkomunikasi dan untuk berbagai 

keperluan lain-lainnya.
38

 

                                                     
37

Winci Firdaus, “Ranah Jurnal Kajian Bahasa”, vol. 9 no. 1 (juni 2020), Https://Www. 

Jogloabang.Com.Pdf (Diakses 20 Oktober 2020). 
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Lokal biasanya mengacu pada sesuatu yang dekat, atau didaerah sekitar.
39

 

Istilah lokal di masyarakat lebih menggambarkan tentang budaya yang artinya 

budaya-budaya penduduk lokal. Jadi kata lokal merupakan suatu hal yang berasal dari 

tempat seseorang.  

Bahasa lokal adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah 

negara berdaulat, yaitu suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau 

teritori yang lebih luas.
40

 

Agar Bahasa Lokal (Daerah) tetap eksis dalam masyarakat pendukungnya 

perlu juga diikuti dengan kebijakan pemerintah yang memihak pada keberadaan 

Bahasa Lokal. Bukan justru sebaliknya, menghilangkan Bahasa Lokal (Daerah) 

dalam mata pelajaran sekolah. Pembelajaran Bahasa Lokal secara Formal dan Non 

Formal tetap harus digalakkan agar Bahasa Lokal tetap dikenal, diakrabi, dan 

digunakan sebagai bahasa komunikasi tingkat daerah. 

Penggunaan bahasa harus bersedia mengoptimalkan tanggung jawan moralnya 

untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa. Dalam pengertian, sikap berbahasa 

para pendukung menjadi kunci utama menuju langkah pelestarian dan 

pengembangan  bahasa. Bahasa daerah akan tetap eksis jika masih memiliki 

                                                                                                                                                     
38

Kushartini, dkk, Pesona Bahasa:Langkah Awal Memahami Linguistic (Jakarta; PT 

Granmedia Pustaka Umum, 2007), h. 65. 
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“Lokal”, Wikipedia The Free Encyclopedia. http://id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Lokal (10 

Oktober 2020). 
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“Bahasa Daerah”, Wikipedia The Free Encyclopedia. Http:id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Bahasa 

Daerah (10 Oktober 2020). 
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pendukung yang kuat, maka dari itu kita tidak hanya berperan untuk 

melastarikannya.
41

  

 

2. Fungsi Bahasa  

Pada umum fungsi bahasa adalah sebagai alat penyampaian pesan, ide, dan 

gagasan kepada orang lain baik itu secara individu, ataupun secara kelompok. Kata 

komunikasi berasal dari kata latin communication yang berarti “sama”. Maksudnya 

adalah sama memilki kesamaan makna antara dua orang terlibat dalam suatu 

komunikasi , misalnya saja dalam bentuk diskusi, maka komunikasi akan berlangsung 

jika ada kesamaan makna mengenai apa yang didiskusikan. Persamaan bahasa yang 

dipergunakan dalam diskusi itu belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan 

kata lain, mengerti bahasanya belum tentu mengerti makna yang dibawa oleh bahasa 

itu.
42

 

Dalam penggunaannya, sistematika proses komunikasi bahasa berlangsung 

dengan sangat cepat. Semakin tinggi kemampuan berbahasa dari kedua belah pihak 

yang berkomunikasi antara satu dengan lainnya maka, semakin lancarlah proses 

komunikasi itu berlangsung.
43

 Kelancaran komunikasi tidak selamanya berjalan 

lancer karena juga dapat mengalami hambatan karena adanya unsur gangguan. 

Misalnya, ketika komunikasi berlangsung terjadi kebisingan suara di tempat 
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I. B. Putera Manuaba, Wacana Basa Dan Sastra, h. 14. 
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Abdul Chair Dan Leonie Agustina dkk, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2010), h. 17. 
43
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berlangsungnya komunikasi, atau salah satu pihak komunikasi memiiki kekurangan 

dalam kemampuan berbahasa. 

Adapun beberapa komunikasi bahasa, yakni komunikasi secara searah dan 

komunikasi secara dua arah. Dalam komunikasi secara searah, pengirim pesan tetap 

menjadi pengirim. Penerima pesan tetap menjadi penerima. Komunikasi secara searah 

ini terjadi jika dalam komunikasi yang bersifat memberitahukan, seperti khutbah atau 

ceramah yang diikutkan dengan sesi tanya jawab antara penceramah dan pemerima 

pesan. Sedangkan komunikasi secara dua arah, yakni antara pengirim pesan dan 

penerima pesan bisa bergantian posisi. Komunikasi dua arah ini misalnya dalam rapat 

perundingan, diskusi dan sebagainya. 

Begitu pentingnya bahasa sebagai saran komunikasi batasan atau pengertian 

bahasa adalah saranan komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan 

ide dan gagasan secara lisan ataupn tulisan. Perkembangan bahasa Indonesia telah 

mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa 

Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa 

nasional bangsa Indonesia dan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Berikut ini ada bebarapa fungsi bahasa antara lain, yaitu: 

a. Fungsi Ekspresi Diri 

Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan 

disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai ekspresi diri dengan maksud untuk 

menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri 

seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, dan 
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menunjukkan keberanian penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri saling terkait dalam 

aktivitas dan interaktif keseharian individu, prosesnya berkembang dari masa anak-

anak, remaja, mahasiswa dan dewasa. 

b. Fungsi Komunikasi 

Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi 

ekspresi diri. Maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan 

ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu 

komunikasi tdiak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh oaring lain. 

Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bile ekspresi diterima. Dengan kata 

lain komunikasi bersyarat pada ekspresi diri.  

c. Fungsi Intergrasi Dan Adaptasi Sosial 

Fungsi peningkatan (integrase) dan penyesuaian (adaptasi) diri dalam suatu 

lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan 

sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang 

digunakan sebagai sarana, mampu menyatukan hidup Bersama dalam suatu ikatan 

(masyarakat). Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang 

berkolerasi dengan kekuatan orang lain dalam integrase sosial. Korelasi melalui 

bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahsa yang disepakati sehinggah manusia 

berhasil membaurkan diri sebagai anggota suatu masyarakat. 

d. Fungsi Kontrol Sosial 

kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan 

tindakan oaring dalam masyarakat sehinggah sesorang itu terlibat dalam komunikasi 
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dan dapat saling memahami. Perikaku dan tindakan itu berkembang kearah positif 

dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang 

positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapangjika kata-

kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol 

sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti 

keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri dan penanaman 

rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya.
44

 

 

3. Dialek atau Logat Bahasa 

Bahasa lokal adalah ragam bahasa yang digunakan oleh penduduk tertentu di 

suati daerah. Ragam bahasa yang dipakai dalam daerah geografis kecil ini, juga 

merupakan bagian yang jelas dari sebuah bahasa, dan kebanyakan orang sering 

menamakannya dengan istilah dialek atau logat.
45

  

Perbedaan dialek dalam sebuah bahasa ditentukan oleh letak geografis atau 

region kelompok pemakainya. Karena itu dialek disebut dialek geografis atau dialek 

regional. Batas-batas alam seperti sungai, gunung, lautan, hutan dan semacamnya 

membatasi dialek yang satu dengan dialek lainnya. 

Namun sosiologi telah lama mencatat bahwa kelompok-kelompok masyarakat 

itu tidak hanya bisa dibedakan berdasarkan tempat tinggal, melainkan atas dasar 

kondisi sosialnya. Perbedaan kelompok-kelompok yang bersifat regional kita ketahui 
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Alfian Rokhmansyah. M. Hum, Dkk. Bahasa Indonesia Untuk Keperguruan Tinggi (Cet: 1, 

Semarang: UNNES PRESS, 2018), h. 1-4. 
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berdasarkan Batas-batas alam. Sedangkan perbedaan kelompok-kelompok yang 

bersifat sosial ditentukan oleh jenis kelamin, umur, pekerjaan. Bisa juga ditentukan 

oleh status ekonomi yang membedakan kelompok kaya dan kelompok miskin; atau 

status sosial yang kita lihat pada masyarakat yang mengenal kasta, atau adanya 

kelompok terdidik dan kelompok tidak terdidik.
46

 

Dengan demikian ada sejumlah ragam bahasa atau variasi bahasa dalam 

sebuah bahasa yang kita sebut dengan dialek (kependekan dari dialek regional, dialek 

geografis). Ada pula ragam yang disebut dengan sosiolek (atau dialek sosial) yang 

pemilahannya didasarkan atas perbedaan faktor-faktor sosial seperti usia, jenis 

kelamin, Pendidikan, pekerjaan, kasta dan sebagainya. 

Di kabupaten enrekang, Sulawesi selatan, bermukim tiga suka yaitu enrekang, 

duri, dan maiwa. Ke-3 suku itu membentuk kesatuan yang disebut suku 

massenrempulu. Massenrempulu, secara bahasa enrekang, berarti melekat seperti 

beras ketan. Kata yang digunakan untuk menunjukkan kesatuan dari ke-3 suku 

tersebut. Dalam bahasa bugis, massenrempulu disebut massinringbulu, yang berarti 

dari jajaran gunung-gunung. Gunung yang paling terkenal dan sering dikunjungi para 

pendaki adalah gunung latimojong. 

Bahasa Duri adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia di Sulawesi 

Selatan yang masuk dalam kelompok dialek Massenrempulu. Di antara kelompok 

bahasa Massenremplu, bahasa Duri memilki kedekatan dengan bahasa 

                                                     
46

Imam Chumedi, Bahasa Lokal Sebagai Metode Dakwah (Analisis Terhadap Rubrik Lha 

Kiyeh Majallah Berita Berhias), Skripsi, h. 14-15. 
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Toraja dan bahasa Tae' Luwu. Selain itu bahasa duri banyak dipengaruhi oleh bahasa 

bugis. Terdapat banyak sekali kosakata yang sama antara bahasa duri dengan bahasa 

bugis. Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bambapuang, seterusnya tersebar 

luas ke wilayah Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Alla', 

Kecamatan Malua, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baroko dan Kecamatan 

Masalle di Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Toraja
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tae%27
https://id.wikipedia.org/wiki/Luwu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Bambapuang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tana_Toraja
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian 

kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai 

isntrumen kunci.
47

 Penelitian kualitatif juga diartikan dengan penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan dan angka-angka, Karena penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan 

sistematis mengenai faktor, sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki 

untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang 

berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. 

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi 

atau sampel, bahkan populasi atau sampel sangat terbatasi data sudah terkumpul 

mendalam dan bisa menjelaskan kondisi dan fenomena yang diteliti, maka tidak 

perlu mencari sampling lainnya. 
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Albi Anggito Dan Johan Setiawan, S,Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: 

CV Jejak, 2018), h. 8. 
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Berdasarkan pandangan diatas maka penelitian kualitatif dimaksudkan 

untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai 

fenomena. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya 

tujuan penelitian maka, peneliti memilih lokasi di Kelurahan Mataran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mengungkap sudut pandang 

digunakan atau disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti sesuai dengan teori dan dimensi operasionalnya. Ditinjau dari segi 

permasalahan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu 

dakwah dan komunikasi budaya. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian.
48

 Data primer yang peneliti maksud adalah 

masyarakat, Muballig, dan Tokoh Agama di Kelurahan Mataran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 

Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2017), h. 132. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang siap diolah dan dianalisis diperoleh dari 

pihak lain yang bukan sumber utama, yang bersifat data-data tambahan.
49

 Sumber 

data disini biasanya berasal dari dokumentasi tertulis melalui dari karya ilmiah 

populer, arsip-arsip, dan semua buku atau catatan tertulis yang relevan dengan 

objek penelitian. Data sekunder yang dimaksud yaitu pustaka yang memiliki 

relevansi dan bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa buku, internet, 

serta sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data primer. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data (primer) keperluan penelitian. Data yang baik untuk suatu penelitian adalah 

data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), mencakup ruang yang luas 

serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan. Untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan teknik sebagai 

berikut. 

1. Observasi  

Observasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung 
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Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Makassar, 

Shofiah, 2013), h. 64. 
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berbaur dengan masyarakat yang dijadikan objek penelitian.
50

 Pengamatan 

langsung (Partisipan) adalah kita ikut terlibat langsung dalam suatu kegiatan, 

sedangkan pengamatan tidak langsung (Non Partisipan) adalah kita hanya sebagai 

pengamat saja dan tidak terlibat langsung dalam segala yang berurusan dengan 

suatu kegiatan. 

Dari kedua pernyataan tentang pengamatan langsung (Partisipan) dan 

pengamatan tidak langsung (Non Partisipan) diatas, peneliti menggunakan 

observasi pengamatan langsung (Partisipan) dimana peneliti berbaur langsung 

dengan masyarakat yang dijadikan objek penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
51

 Wawancara juga 

dikatakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan 

melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan. 

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 

informan yang mana peneliti mewawancarai informan sebanyak dua belas orang.  

                                                     
50

Yusuf Zainal Abidin, Metode Penelitian Komunikasi, Penelitian Kuantitatif: Teori Dan 

Aplikasi (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 20. 
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunkasi Dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Cet.VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180. 
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3. Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-

dokumen yang resmi maupun tidak resmi, dan pengambilan gambar disekitar objek 

penelitian yang akan dijadikan pendukung observasi dan wawancara. Sebagian 

besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan 

sebagainya.
52

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data. Pada proses pengumpulan data pada 

prinsipnya merupakan aktivitas yang memiliki sifat operasional agar tindakannya 

sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Dalam pengumpulan data, dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dalam proses penelitian.  Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Daftar pertanyaan 

wawancara, pulpen, buku catatan, dan handphone yang digunakan untuk 

mengambil gambar dan sebagai perekam suara. 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan menafsirkan hal yang bermakna, serta 

penyampaian atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Untuk 

memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan peneliti, maka 

digunakan analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan makna data atau fenomen

a yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan mengajukan bukti baik melalui observ

asi, wawancara maupun dokumentasi. Miles dan Hubemen mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangung 

secara terus menerus sampai tuntas.
53

 

1. Reduksi Data  

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhana

, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data yang terkumpul 

diringkas atau disederhanakan atau diseleksi dan diteliti, sehingga mempunyai 

tingkat relevansi yang tinggi sesuai dengan masalah yang diteliti. 

2. Penyajian  Data  

Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data pada penelitian ini adalah proses memilih data yang disesuaikan 

dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian. 
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Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Makassar: Sekolah 

Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 54. 
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3. Penyimpulan Data  

Tahap terakhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

sesuai dengan tujuan penelitian. Penyimpulan data adalah penjelasan tentang 

makna data dalam suatu konfigurasi yang menunjukkan alur kausalnya. Pada tahap 

ini keseluruhan permasalahan dijawab sesuai dengan kategori data dan 

permasalahannya dan menunjukkan kesimpulan yang mendalam atau konferensif 

dari temuan data penelitian.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Mataran  

1. Profil Singkat Kelurahan Mataran 

Kelurahan Mataran pada awalnya merupakan sebuah desa yang bernama 

Lebok dan berada di atas pegunungan pada masa penjajahan. Tetapi setelah 

administrasi pemerintahan telah normal desa Lebok ini digeser ke wilayah jalan poros 

dan kemudian menjadi Kelurahan Mataran pada tahun 2002.  

Lebok adalah suatu nama perkampungan yang letaknya di Pegunungan 

Mataran Kelurahan Mataran. Lebok ini adalah merupakan satu kampung tertua di 

tanah duri (Kabupaten Enrekang) dengan mayoritas penduduk berkehidupan 

bertani.
54

 Sekarang tidak sedikitpun peninggalannya yang bisa kita temui sekarang ini 

di tempat tersebut terkecuali adanya bongkahan batu yang menandakan bekas 

pendirian rumah dan kuburan kuno di Buntu Mataran. 

Adapun Kepala Kelurahan yang pernah menjabat sebagai berikut: 

a. Ijas Gaffar (2002-2006) 

b. Guntur, S.Ip (2006-2009) 

c. Lukman, S.H (2009-2015) 

d. Mukhlis S.H (2016-2019) 
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Hendrianto G Adhie, “Welcome To The Lebock Durie”, Blog Hendrianto G Adhie. 

http://ahyhupilebock.blogspot.com/2008/11/Tanah Duri-Lebok-Anggeraja.html (20 September 2020). 
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e. Suripto ( 8 bulan ) 

f. Supardi Pammu, S.H (2020-sekarang) 

 

 

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kelurahan Mataran merupakan salah satu dari 3 Kelurahan yang terletak di 

bawah kaki Gunung Lakawan yang ada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang . Jarak dari Ibu Kota ke Kecamatan Anggeraja adalah 18 km, dari Ibu Kota 

Kabupaten Enrekang. Batasa-batas wilayah Kelurahan Mataran dengan wilayah 

lainnya, antara lain: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bubun Lamba, 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lingkungan Cakke, 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampo, dan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pekalobean.  

Dari 3 Kelurahan ini merupakan daerah pegunungan kecuali Kelurahan 

Mataran yang berada di jalan poros Enrekang-Toraja. Luas Wilayah Kelurahan 

Mataran 4,98 Km. Menurut jaraknya, letak masing-masing desa ke Kelurahan 

Mataran bervariasai antara 2-3 Km (Desa Tampo dan Lingkungan Cakke) antara 1-2 

Km (Desa Pekalobean dan Desa Bubun Lamba). 

Batas wilayah lain dari wilayah Kelurahan Mataran tidak terlalu jauh 

dikarenakan wilayah Kelurahan Mataran tidak terlalu luas dan kebanyakan 

masyarakatnya bermukim diatas dataran yang tinggi hanya sebagain yang bermukim 

di dekat jalan poros Enrekang-Toraja. 
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3. Keadaan Demografis 

Jumlah Demografis Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Sossok I, Sossok II dan Dusun 

Belalang berjumlah 2,942 jiwa dengan rincian sebagai berikut : 

Table 1.2 

Keadaan Demografis 

 

NO. 

 

DUSUN 

Jenis Kelamin 
JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. SOSSOK I 355 349 704 

2. SOSSOK II 591 584 1,175 

3. BELALANG 529 534 1,063 

Total 1,475 1,467 2,942 

 

Pada tabel tersebut, diatas dikemukakan bahwa pada Dusun Sossok I antara 

jumlah laki-laki dan perempuan yaitu 704 jiwa, Dusun Sossok II antara jumlah laki-

laki dan perempuan yaitu 1,175 jiwa, dan Dusun Belalang jumlah antara laki-laki dan 

perempuan yaitu 1,063 jiwa. Jadi total penduduk dari 3 Dusun tersebut adalah 2,942 

jiwa yang berada di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang.
55
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Kelurahan Mataran, Laporan Bulanan Penduduk Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Bulan Agustus Tahun 2020, (Sossok, 14 September 2020), h.2. 
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4. Keadaan Sosial Budaya 

Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Mataran ini masih keturunan dari suku 

Bugis karena kata Massenrempulu berasal dari kata Massenrebulu (Bahasa Bugis) 

berarti daerah di sekitar pegunungan. Tetapi dalam hal kegiatan sosial dan budaya 

masyarakat Kelurahan Mataran lebih mengarah ke kegiatan sosial kebudayaan Luwu. 

Hal ini dikarenakan Bahasa Duri yang digunakan memiliki banyak kemiripan dengan 

bahasa masyarakat Luwu, yang memiliki kemiripan dengan Bahasa Toraja. Semua 

masyarakat Kelurahan Mataran adalah pemeluk agama islam.  

Tokoh masyarakat yang masih dimuliakan dan adat gotong royong masih 

dilestarikan. Pada masyarakat Kelurahan Mataran masih menganggap tokoh 

masyarakat merupakan orang elit yang diberikan kepercayaan untuk membantu 

merubah mental dan kehidupan agar menjadi baik dengan ajaran-ajaran agama islam.  

Pada bidang Pendidikan, Kelurahan Mataran memiliki 2 Sekolah Dasar (SD) 

yang berada di Dusun Sossok I tepatnya di jalan poros Enrekang-Toraja yaitu SDN 

33 Sossok dan berada di Dusun Belalang yang jaraknya 1 km dari jalan poros yaitu 

SDN 119 Belalang serta memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digabung 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bernama SMP dan SMA Unggulan 45 

Sossok terletak di Dusun I yang merupakan sekolah yayasan H. Andi Sose. 

Mesjid yang ada di Kelurahan Mataran memiliki 2 mesjid di Dusun Sossok II 

dan Dusun Belalang yang berada di jalan poros Enrekang-Toraja, digunakan untuk 

melakukan kegiatan agama seperti Pengajian Rutin, mengadakan lomba Baca Tulis 

Al-Qur‟an (BTQ), dan tempat anak-anak untuk belajar mengaji. 
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5. Mata Pencaharian dan Keadaan Ekonomi 

a. Mata Pencaharian 

Mayoritas masyarakat Kelurahan Mataran sebagai petani, dan sebagian 

berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Honorer, dan Buruh Harian. 

Para Petani menggarap kebun mereka sendiri. Adapun hasil bumi yang menjadi 

sumber utama penghasilan masyarakat Kelurahan Mataran adalah Bawang merah, 

Jagung, Umbi-umbian, dan Tomat. 

Sekalipun dituliskan mata pencaharian, tapi jumlah penduduk berdasarkan 

dari latar belakang profesi dan pekerjaan. Diuraikan sebagai berikut di dalam bentuk 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.3 

Kelompok produktif kerja 

No. Profesi dan Pekerjaan Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 232 Jiwa 

2. Wiraswasta 
158 Jiwa 

3. Honorer 
210 Jiwa 

4. Petani 
542 Jiwa 

5. Buruh Harian 
662 Jiwa 

Total 
1,804 Jiwa 
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Dari tabel disamping dikemukakan bahwa, usia produktif kerja di Kelurahan 

Mataran ini antara lain, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu 232 

jiwa, bekerja sebagai Wiraswasta yaitu 158 jiwa, sebagai Honorer yaitu 210 jiwa, 

bekerja sebagai Petani yaitu 542 jiwa, dan yang bekerja sebagai Buruh Harian yaitu 

662 jiwa. Sedangkan yang tidak termasuk dalam usia masa produktif kerja ada 

sebanyak 1,138 jiwa yang merupakan anak-anak, Pelajar, Pensiunan, dan Lansia. 

 

b. Keadaan Ekonomi 

Masyakat Kelurahan Mataran ini sudah berada pada keadaan ekonomi yang 

cukup bagus. Hal ini ditandai dengan suksesnya hasil pertanian terutama hasil 

tanaman bawang merah yang tumbuh dan berkembang subur di lahan perkebunan 

para petani yang ada di Kelurahan Mataran. Tak hanya itu terdapat beberapa kegiatan 

usaha yang ada di Kelurahan Mataran seperti pedagang hasil bumi, bahan pangan dan 

kebutuhan lainnya. 

Kelurahan Mataran merupakan daerah yang memiliki kontur kemiringan yang 

cocok untuk lahan pertanian dan tanah subur membuat hasil pertanian mereka sangat 

bagus. Hasil pertanian seperti bawang merah merupakan pengahasilan utama. 

Bawang Merah tumbuh subur berkembang di beberapa Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Enrekang itulah yang membuat masyarakat di Kecamatan Anggeraja 

terutama pada wilayah Kelurahan Mataran menjadi sejahteraan dan kehidupan 

masyarakat menjadi lebih bagus. 
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6. Sarana dan Prasarana 

a. Fasilitas Tempat Ibadah 

Adapun fasilitas Ibadah yang ada di Kelurahan Mataran yaitu memiliki 2 

mesjid, masjid yang pertama berada di dusun sossok bernama mesjid At-Taqwah 

Sossok dan masjid yang kedua berada di Dusun Belalang yang bernama mesjid 

Hanura Belalang. Kedua masjid ini terletak di dekat jalan poros Enrekang-Toraja. 

b. Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan yang ada di Kelurahan Mataran terbagi menjadi Pendidikan 

Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal yang ada di Kelurahan Mataran yaitu 

memiliki 2 Taman Kanak-Kanak (TK) yang berada di Dusun Sossok I yaitu TK 

Pertiwi Sossok dan berada juga di Dusun Belalang yaitu TK Pertiwi Belalang selain 

itu juga memiliki  2 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Dusun Sossok I yaitu bernama 

SD Negeri 33 Sossok dan di Dusun Belalang yaitu bernama SD Negeri 119 Belalang 

dan memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digabung dengan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang bernama SMP dan SMA Unggulan 45 Sossok terletak di 

Dusun I yang merupakan sekolah yayasan H. Andi Sose. 

Pendidikan Non Formal yang berada di Kelurahan Mataran yaitu memiliki 2 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) yaitu TPA Miftahul Jannah yang berada di 

Dusun Sossok II dan TPA Insani Qur‟an yang berada di  Dusun Belalang. 
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B. Muballig Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah Dominan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) Di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang 

Pesan merupakan setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan 

maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Agar pesan dapat 

diterima dengan baik oleh penerima pesan harus di kemas dengan baik supaya tidak 

terjadi gangguan yang muncul dalam trasmisi pesan dan tidak mengakibatkan 

perbedaan makna yang diterima oleh penerima. 

Sedangkan dakwah secara Etimologis, berakar kata da‟a-yad‟u-da‟watan, 

artinya “mengajak” atau ”menyeru”. Dakwah dari segi Terminologis yaitu mengajak 

atau menyeru manusai agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah Swt.
56

 

Pesan dakwah adalah materi yang berisi ajakan, anjuran dan ide gerakan 

dalam rangka mencapai tujuan dalam dakwah. Seorang muballig dalam 

menyampaikan pesan dakwah harus memahami situasi dan kondisi tempat 

berdakwah, penggunaan bahasa untuk menyampaikan materi pesan dakwah memang 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan muballig sehinggah pesan yang di 

sampaikan tersampaikan dengan baik dan benar kepada mad‟unya. 

Bahasa memengang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

sebagai mahluk sosial. Dapat dibayangkan jika manusia tidak memiliki bahasa 

sabagai media komunikasi dalam segala aspek kehidupannya. Bahasa sendiri 
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berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. 

Bahasa merupakan momentum sebuah kata yang dapat membuat orang lain paham 

dan mengerti atau bahkan sebaliknya. Dakwah adalah tanggung jawab kita bersama, 

di dalamnya ada berbagai kenikmatan, sabar, serta keindahan.  

Salah satu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari peranan 

Bahasa adalah dakwah (kegiatan berdakwah). Dakwah merupakan suatu proses 

penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai sarana 

penyampaiannya. Banyak pesan dakwah yang tidak sampai pada mad‟unya karena 

kegagalan penggunaan bahasa didalam menyampaikannya. 

Berikut ini penggunaan bahasa lokal oleh muballig yang dominan 

menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) dalam seitap kegiatan dakwah di 

Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, antara lain: 

1. Pengajian 

Pengajian merupakan wadah atau tempat berkumpulnya seseorang dengan 

orang lain untuk menuntut ilmu (khususnya ilmu agama). Pengajian merupakan salah 

satu sarana penyampaian dakwah melalui tatap muka antara muballig dan mad‟u. 

Seperti program pengajian Kelurahan Mataran terbagi lagi menjadi 3 program seperti: 

a. Pengajian Rutin 

Pengajian ini merupakan wadah bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. 

Program Kelurahan Mataran yang dilakukan sekali dalam sebulan yang diikuti oleh 

berbagai kalangan seperti kalangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta para remaja. 

Sebagimana dikatakan oleh Ibu Sumanti yaitu: 
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“Saya selalu bersemangat untuk mengikuti pengajian rutin ini karena saya bisa 

bertemu dengan kerabat. Pengajian ini juga sangat menarik karena di dalam 

penyampaian pesan dakwah muballig menggunakan bahasa lokal (bahasa 

duri) yang menjadi ciri khas dari daerah Enrekang Duri”.
57

 

 

 Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pengajian merupakan wadah 

bersilaturahmi dan mendapatkan pelajaran agama islam. Tak hanya itu penggunaan 

Bahasa Lokal (Bahasa Duri) menjadi daya Tarik dan metode muballig dalam 

menyampaikan pesan dakwah. Hal ini diperkuat oleh Bapak Suna yaitu: 

“Iya te‟ pengajian bulanan liwa makassing saba‟ iya to susi kami to matua 

mo parallu di pangingaran bang lako kameloan na iya te bahasa duri na pake 

to pangceramah si cocok sola kami to tojolo“. 

 Artinya : 

“Pengajian bulanan ini sangat bagus karena mad‟u seperti kami yang sudah   

lanjut usia perlu selalu diingatkan dalam hal kebaikan dan penggunaan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri) oleh muballig sangat cocok dengan kami yang 

terdahulu“.
58

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengajian rutin ini merupakan suatu kegiatan 

yang sangat memotivasi untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Mataran. Baik itu 

yang masih berusia muda ataupun yang sudah berusia tidak muda lagi dapat 

mengikuti pengajian ini serta merasakan manfaatnya. Berikut ini contok teks ceramah 

Bahasa Duri yang di bawakan oleh muballig di Kelurahan Mataran. 
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Sumanti (38), Peserta Pengajian Rutin, Wawancara, Sossok-Enrekang, 16 September 2020.  
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Teks Ceramah 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah syukkuru ki lako Puang Lata‟ala sang na bengan ki 

kamalagaran. Iya te lima na bengan ki na lana apa unna mote liman na yamo sang te 

na bengan ki untuk beribadah kepadanya, edda deen bisa pikkiri ii matumba Puang 

Lata‟ala kabuai te lima sa aje, edda na bisa tau pikkiri. Apa buak na puang lata‟ala 

bengan ki sang iya te Puang Lata‟ala kua ka di kabuak ii tapi edaa sialaenan na dan 

buda cobaan supaya beribadah i lako.  

Den lan Qor‟an na kua Puang Lata‟ala ka edda na kabuak i te manusia sola 

jin ke edda na sanga beribadah. Parallu dipakeloi ibadah ta lako Puang Lata‟ala kan 

edda na di issen ka piran deen pasalai, edda di issen ka tuo unna piriki ka ke tangga 

allo. Edda na di issen ka ke pole ki lako bola ta. Yamo di pemaballoi ibadah ta lako 

Puang Lata‟ala, dipaikhlas ii di kua na di tarima edda na tolak ii, edda na tolong ki 

Puang Lata‟ala ke edda deen massumbayang edda na tolong ki Allah ke edda deen 

massedekah. Sedekah ki, masumbayang ki lako Puang Lata‟ala. 

Yamo te ceramah ku mudah-mudahan na bisa di ala manfaatnya.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Artinya : 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan 

kita kesehatan. Lihat tangan kita ini, untuk apa tangan ini di berikan kepada kita 

adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Swt. Tidak ada yang bisa 

memikirikan bagaimana caranya membuat tangan ini, kaki ini, tidak ada yang bisa 

memikirkan itu. Apa gunanya Allah Swt. memberikan kita tangan yang tidak 

berbeda-beda untuk satu tujuan yaitu beribadah kepadanya  

Ada di dalam Al-Qur‟an dikatakan bahwa Allah Swt. tidak akan menciptakan 

manusia dan jin jika tujuannya untuk beribadah. Perlu kita perbaiki ibadaha kita 

kepada Allah Swt. Karena tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak 

tahu apakah kita akan masih hidup nanti malam atau besok. Kita tidak tau apakah kita 

akan sampai ke rumah nantinya atau kita akan menemui kematian. Maka dari itu kita 

perbaiki ibadah kita kepada Allah Swt. Ikhlaskan semua yang dikerjakan agar ibadah 

kita diterima. Karena kita tidak ditolong nanti oleh Allah Swt. jika tidak beribadah, 

dan juga sedekah yang paling penting agar itu dapat menolong kita nanti di akhirat. 

Perbaiki shalat kita dan jangan lupa sedekah jika kita memiliki harta yang lebih. 

Mungkin ini ceramah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat 

bermanfaat bagi kita semua aamiin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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b. Pengajian Kelompok 

Pengajian kelompok Kelurahan Mataran ini memiliki 3 pembagian kelompok 

yang masing-masing Dusun memiliki pengajian kelompok. Setiap Dusun mempunyai 

sistem berbeda dari segi pelaksaan yang masing-masing mengadakan pengajian 

tersendiri di Dusun masing-masing dimana muballig dan mad‟unya berbeda. Seperti 

penuturan kata dari Ibu Surahmi yaitu : 

“Pengajian seperti ini bagus sekali karena saya bisa lebih akrab dengan 

tetangga-tetangga rumah saya yang kurang berkomuniasi karena sering sibuk 

dengan pekerjaan masing-masing dan hanya sempat bercerita pada saat 

pengajian telah salesai.
59

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengajian kelompok antara dusun merupakan 

upaya untuk mempererat silatuhrahmi sesama anggota pengajian kelompok ini. 

Dari kegiatan dakwah di Kelurahan Mataran yang muballignya Dominan 

menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) seperti yang sudah dijelaskan diatas. 

Kegiatan pengajian ini baik Pengajian Rutin, Pengajian Kelompok dan Pengajian 

PKK, muballig lebih Dominan menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) di 

Kelurahan Mataran ini sendiri karena masyarakat setempat menggunakan Bahasa 

Duri dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam penyampaian dakwah melalui Bahasa 

Duri tidak semua orang menyukai menggunakan Bahasa Lokal yang memang bukan 

orang setempat, biasanya mereka hanya pendatang dari luar daerah tetapi kebanyakan 

dari masyarakat setempat menyukai muballig lebih dominan menggunakan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri) dalam menyampaiakn dakwah.  
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Jadi, seorang muballig yang ada di Kelurahan Mataran ini dalam 

menyampaikan dakwahnya harus memahami situasi atau kondisi mad‟unya sebelum 

menyampaikan dakwah agar pesan dakwah yang hendak disampaikan mudah 

dipahami dan tidak terasa kering, gersang dan hambar. Seperti yang dikatakan oleh 

Ibu Mae‟sebagai muballig Dusun Belalang, yaitu : 

“Dalam menyampaikan dakwah saya dominan menggunakan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) lebih banyak agar isi ceramah dapat tersampaikan dan dipahami 

oleh mad‟u saya yang kebanyakan adalah orang tua dan lanjut usia (lansia) 

yang tidak masih pasih menggunakan Bahasa Duri”.
60

 

 

Penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) yang lebih dominan dari pada 

penggunaan bahasa indonesia membuat masyarakat mudah memahami maksud dan 

tujuan dari isi dakwah muballig. Hal ini diperkuat oleh Nenek Bunia yaitu: 

“liwa ku pahan  ke mang bahasa duri to panceramah kan iya ke mang bahasa 

Indonesia i biasa buda kada edda ku ussen ni”. 

Artinya : 

“Saya sangat suka jika muballig menggunakan Bahasa Duri karena jika 

menggunakan bahasa Indonesia banyak kata yang sulit dipahami”.
61

 

 

Dapat dipahami dari ulasan pendapat masyarakat diatas bahwa dalam 

penyampaian dakwah muballig di Kelurahan Mataran ini lebih paham isi pesan 

dakwah jika menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri). Terutama untuk para lanjut 
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usia atau lansia yang memang dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri). 

2. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) 

Kegiatan TPA ini mayoritas diikuti oleh kalangan anak-anak, dari 3 Dusun di 

Kelurahan Mataran. TPA ini diadakan setiap hari senin-jum‟at di Mesjid At-Taqwah 

Sossok, berada tepat di depan Kantor Kelurahan Mataran. Yang memberikan materi 

adalah Ustadzah TPA yang merupakan masyarakat setempat, isi materi berupa 

mengenal huruf hijaiyah, menghafal surah-surat pendek, dan belajar tilawah serta 

Ustadzah memberikan pemahanam tentang hal kebaikan pada saat diawal atau diakhir 

pertemuan. Sebagimana yang diungkapkan oleh Ustadzah TPA Ibu Jumiati yaitu: 

“Kegiatan mengaji ini merupakan awal pembelajaran dini untuk anak-anak di 

Kelurahan Mataran mengenal huruf hijaiyah dan bisa mempelajari isi dan 

ayat-ayat Al-Qur‟an yang tidak diajarkan pada pendidikan formal”.
62

 

 

Dari pernyataan responden tersebut diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

TPA merupakan pelajaran pertama anak-anak dalam mengenal huruf hijaiyah. Hal ini 

diperkuat oleh salah satu santriwan Muh.Akil Ladi yaitu: 

“Taman Pendidikan Al-Qur‟an saya bagus karena saya bisa mengenal huruf 

hijaiyah dan menghafal ayat serta arti dari beberapa surah yang ada di dalam 

Al-Qur‟an, dan gurunya selalu memberi pelajaran berbuat kebaikan dan patuh 

kepada orang tua tidak boleh membantah”.
63
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Jadi, dapat dipahami bahwa Taman Pendidikan Al-Quran ini Pendidikan non 

formal yang diajarkan oleh Ustadzah untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah sejak 

usia muda. Sebagai pendidikan non formal yang memberikan pengajaran memahami 

dasar-dasar membaca al-Qur‟an. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh sebagian besar 

anak-anak di Kelurahan Mataran ini dengan mengaji dan menghafal ayat dari 

beberapa surah yang ditentukan oleh guru mengaji.  

Tidak hanya itu mereka juga diajarkan adat berprilaku, sejarah islam, dan 

nilai-nilai aqidah yang menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) agar materi yang 

disampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh anak-anak. 

Tidak sebatas hanya dengan pembelajaran mengenal huruf-huruf hijaiyah saja 

yang di ajarkan tetapi jika ada perlombaan antar TPA seperti mengaji, azan, 

menghafal sutah-surah dan ceramah dengan menggunakan bahasa lokal (bahasa duri) 

sangat digemari para santriwan dan santriwati walaupun harus latihan dengan 

sungguh-sungguh tetapi mereka semua sangat menyukai dengan perlombaan yang 

diadakan dan bisa di bilang itu merupakan perlombaan Tahunan Kelurahan Mataran. 

Berikut ini teks ceramah yang menggunakan Bahas Lokal (Bahasa Duri): 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah 

memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tak lupa 

pula kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat-

sahabatnya, tabi‟in-tabi‟innya dan semoga tercurah kepada kita semua aamiin. 
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Salah mesa jamaan matonggo lako Puang Lata‟ala to massumbayang, yamo 

ra te passikkola kuttuk. Sesunggunya edda mo iya jamaan to na kuan ki parentan ki 

Puang Lata‟ala ka jamai sola apa to na parentan ki Puang Lata‟ala ka danggi jamai. 

Lako kita sola masang anna makutu-kuttu unna piki jamai to na parentan ki Puang 

Lata‟ala kua jamai. Contona massumbayang, anna buda unna pa iya tau tunda-

tundai to disanga massumbayang, makutu unna pa iya jamai, sang iya to tau makutu 

jamai sola makutu-kuttu unna pa massumbayang di sanga toto munafik. Na kua 

Puang Lata‟ala lako Nabi Muhammad Swt. ta, lan sangletona surah An-Nisa ayat 

142 susi te noni na : 

 ٌَ ً  يرَُآَٰءُو ةِ لبَيُىاْ كُسَبنَ هىَ  اْ إنًَِ ٱنصَّ  ( ٕٗٔ)وَإِراَ لبَيُىَٰٓ

terjemahnya : 

 
“Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan dengan malas”  
 

Na kua Rasulullah iya to massumbayang to tammaka mabandan ma puagauk 

tau munafik iya to massumbayang isya sola masumbayang subuh capai na iya jio 

mabandak, pertama jo massumayang isya sang iya jo na kua ka malando pa wattun 

na akhirna pale menjuju mamma ii ratu lako subuh, iya pi jo massumbayang subuh 

mabandak na pugauk kan maroja unnapi keanu na subuh mo. Iya masang mi jo to 

munafik edda na massumbayang. 

Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan 

dihati para jamaah semua. Terima kasih. 

Waassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Artinya:  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah puji syukur kita panjat kan kehadirat Allah Swt. yang telah 

memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tak lupa 

pula kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat-

sahabatnya, tabi‟in-tabi‟in dan semoga tercurah kepada kita semua aamiin. 

Salah satu kerjaan besar yang harus kita kerjakan kepada Allah Swt. Adalah 

shalat. Sesungguhnya tidak ada kerjaan yang Allah Swt. Perintahkan untuk dilakukan 

kecuali memerintahkan untuk berbuat baik dan menjahui segala hal buruk untuk tidak 

di kerjakan. Kepada semua jamaah jangan pernah malas-malasan dalam melakukan 

perintah Allah Swt. Contohnya melaksanakan shalat, jika masih banyak yang 

menunda-nunda yang Namanya shalat,  maka yang masih malas-malasan 

melaksanakan shalat maka itu Namanya oaring munafik. Seperti yang diterangkan 

oleh nabi muhamma saw. Pada surah An-Nisa 4:142, yakni: 

ً  يرَُآَٰءُوَٱَ ةِ لبَيُىاْ كُسَبنَ هىَ  اْ إنًَِ ٱنصَّ  ( ٕٗٔ) وَإِراَ لبَيُىَٰٓ

terjemahnya : 

“Apabila mereka berdiri untuk shalat mereka lakukan dengan malas”  

 

Rasulullah saw. Bersabda bahwa shalat yang sangat berat dilaksanakan oleh 

orang yang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh, mengapa shalat itu yang 

sangat berat karena, pertama melaksanakan shalat isya karena mereka berpikir bahwa 

waktunya itu panjang tetapi mereka lupa sampai mereka terlelap tidur. Kemudian 

yang kedua shalat subuh mengapa shalat ini sangat berat dilakukan karena mereka 
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masih dalam keadaan mengantuk padahal sudah waktu subuh. Itulah ciri-ciri orang-

orang munarik yang tidak melaksanakan shalat. 

Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan 

dihati para jamaah semua. Terima kasih. 

Waassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Dapat dipahami dari teks ceramah di atas bahwa penggunaan Bahasa Duri 

yang ada di Kelurahan Mataran memang sangat dilestarikan. Dengan adanya program 

Kelurahan seperti ini membuat bahasa yang menjadi kearifan lokal bisa bertahan 

secara turun-temurun. 

3. Tahap Pembelajaran Orang Tua (TPO) 

Tahap Pembelajaran Orang Tua merupakan salah satu program Kelurahan 

yang disebut dengan TPO. TPO ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan Baca 

Tulis Al-Qur‟an (BTQ). Yang diikuti oleh 2 kelompok yaitu kelompok Bapak-Bapak 

dan  kelompok Ibu-Ibu. Didalam pelaksanaannya berbeda-beda tetapi tetap dilakukan 

pada malam hari tepatnya setelah shalat Isya. Tempat pelaksaan kegiatan ini di 

dukung oleh adanya pondok yang dibuat dari hasil sumbangan para dermawan yang 

ada di Kelurahan Mataran. Seperti yang dikatakan Ibu Ramla yaitu: 

“Program TPO ini sangat bermanfaat bagi saya dan ibu-ibu yang lain dalam 

pengetahuan tentang pengucapan yang benar huruf-huruf hijaiyah tidak hanya 

itu, setiap awal pertemuan kita harus menyetor minimal 2 ayat beserta artinya 

itu akan mebuat kita menghafal banyak ayat dalam surah.
64
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Dari penyampaian informasi tersebut diatas dapat dipahami kegiatan TPO 

seperti ini membuat para orang tua bisa memperdalam ilmu tajwidnya tanpa 

mengenal usia yang sudah tidak muda lagi. Hal ini diperkuat oleh Bapak Sudarmin 

yaitu: 

“TPO ini adalah salah satu program yang paling diminati kaum bapak-bapak 

karena selain memberikan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur‟an, TPO ini juga 

memberikan pengetahuan tentang hal-hal kebaikan”.
65

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program Tahap Pembelajaran Orang Tua 

(TPO) ini memang sangat banyak manfaatnya terhadap masyarakat Kelurahan 

Mataran. Dengan adanya TPO ini dapat membantu para orang tua yang sudah lanjut 

usia untuk semangat lagi belajar memperdalam ilmu tajwidnya. 

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting bagi setiap 

usia, baik itu dari usia muda sampai tua. Ilmu agama berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari maka dalam penyampaian materi menggunakan bahasa lokal (Bahasa 

Duri) untuk memudahkan berkomunikasi dengan para peserta pada saat mengajarkan 

ilmu tajwid dan mengaji agar tahap pembelajaran ini tidak hambar. TPO ini 

merupakan program Kelurahan Mataran, pesertanya dari kaum Bapak-Bapak dan Ibu-

Ibu. Sebelum kegiatan mendalami lagi tajwid semua peserta diberikan motivasi agar 

tidak menganggap usia mereka yang sudah tua tidak mungkin lagi belajar mengaji. 
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C. Pandangan Masyarakat Tentang Penggunaan Bahasa Lokal dalam 

Penyampaian Dakwah. 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk berinteraksi antara satu sama lain. 

Bahasa tidak bisa lepas dari aspek kehidupan karena sebagai mahluk sosial kita 

membutuhkan bahasa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Dakwah merupakan 

suatu ajakan atau seruan untuk menyampaikan kebajikan kepada orang lain dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami sebagai sarana komunikasi. 

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan hasil 

perbuatan memandang, memperhatikan, serta melihat sesuatu yang terjadi adalah 

realistis.
66

 Pandangan dalam hal ini merupakan pandangan terhadap penggunaan 

Bahasa Lokal dalam penyampaian pesan dakwah muballig kepada mad‟unya. 

Berdasarkan dari hasil wawancara saya, Pandangan masyarakat Kelurahan 

Mataran tentang penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) dalam penyampaian 

dakwah muballig, maka ada beberapa pandangan dari berbagai kalangan masyarakat 

yang ada di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yaitu: 

1. Tokoh agama 

Tokoh agama merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran 

yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang 

disandangnya, ketokohan dan kepemimpinan tokoh agama telah menunjukkan betapa 

kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal 
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ini dapat dilihat dari bagaimana seorang tokoh agama, membangun masyarakat 

dengan penggunaan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran islam 

kepada masyarakat menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri). Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Mataran, Bapak Buhari 

Baramang, yaitu: 

“Saya dalam menyampaikan pesan dakwah tidak penah lupa mengatakan pada 

awal pertemuan kepada mad‟u bahwa saya lebih suka menggunakan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri) karena saya lebih nyaman dan merasa bahwa pesan 

dakwah yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik menggunakan 

bahasa setempat”
67

 

 

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) 

memang sangat berpengaruh dalam penyampaian dakwah muballig. Tidak hanya 

memudahkan untuk berkomunikasi tetapi juga memudahkan mad‟u untuk cepat 

memahami maksud dari dakwah yang disampaikan. 

2. Muballig 

Muballig adalah sebutan bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu (agama) 

kepada orang lain. Muballig juga diartikan sebagai juru dakwah, sebagai juru dakwah 

seorang muballig terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi dari mad‟unya untuk 

memberikan materi-materi dakwah baik itu dari segi bahasa, penampilan dan lain 

sebagainya. Seperti yang dituturkan salah seorang muballig di Kelurahan Mataran 

oleh Ustad Gusnah: 

“Kebiasaan dari berbagai kalangan yang ada di Kelurahan Mataran baik itu 

anak-anak, remaja, maupun orang tua jarang sekali menggunakan bahasa 

Indonesia dalam berkomunikasi. Jadi pada saat menggunakan Bahasa Lokal 
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(Bahasa Duri) dalam ceramah saya banyak mad‟u yang suka dan tertarik 

untuk mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang mengundang saya 

sebagai muballignya”
68

 

 

Dari pernyataan muballig diatas bahwa penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa 

Duri) dominan membuat para mad‟unya tertarik dan merasa bahwa ini adalah sarana 

komunikasi yang baru dalam penyampian dakwah. Di Kelurahan Mataran muballig 

yang dahulu membawahkan sebuah Materi Dakwah selalu mengunakan bahasa 

Indonesia dan itu membuat para mad‟unya banyak yang tidak paham dengan isi 

ceramahnya karena situasi dan kondisi masyarakat setempat yang menggunakan 

Bahasa Duri dalam berkomunikasi sehari-hari. 

3. Masyarakat  

Pandangan masyarakat terhadap penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) 

dalam penyampaian dakwah muballig di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang ini beragam mulai dari masyarakat yang tidak terlalu paham jika 

menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) tetapi mayoritas orang tua atau lansia 

yang sangat memahami isi pesan dakwah yang disampaikan muballig. Seperti yang 

dituturkan oleh salah satu masyarakat Dusun Sossok II, Ibu Sumiati yaitu: 

“Pertama kali saya mendengar orang menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa 

Duri) dalam berceramah pada pengajian kelompok saya di Dusun Sossok II, 

dimana muballig yang di undang menarik perhatian kami dengan 

menggunakan Bahasa Duri, memang aneh pertama mendengarnya tetapi 

lama-kelamaan kita lebih paham penyampaian isi pesan dakwah muballig 

walaupun di campur dengan Bahasa Indonesia sebagian”
69
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Dari pernyataan salah satu masyarakat bahwa penggunaan Bahasa Lokal 

tersebut diatas dapat diahami Bahasa Lokal (Bahasa Duri) lebih banyak menarik 

simpati para mad‟unya terutama para orang tua yang memang tidak terlalu paham 

dengan bahasa Indonesia. Hal ini di perkuat dengan salah satu masyarakat yaitu, 

Bapak Sumadi: 

“Marege ku sading ke mang bahasa duri to pang ceramah sang iya jio 

madiwi dipahami to apa na pau, biasa ke mang bahasa Indonesia mi to 

pangceramah edda deen bisa pahami gajai kan susi mi dikka kami to matua 

mo edda na matande gaja to sekolah” 

 

Artinya : 

“Lebih baik saya mendengar jika seorang muballig menggunakan Bahasa 

Lokal (Bahasa Duri) karena cepat saya pahami, tapi ada juga muballig yang 

menggunakan bahasa Indonesia banyak kata yang tidak mengerti karena 

seperti kami ini yang sudah tua dan sekolahnya tidak tinggi”
70

 

 

Dari pernyataan diatas bahwa penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) oleh 

muballig yang dominan sangat cocok bagi mayoritas orang tua yang menggunakan 

Bahasa Duri, tetapi ada sebagin kecil masyarakat yang tidak cocok karena mereka 

adalah pendatang dari luar daerah enrekang. 

Menyimak pernyataan-pernyataan responden tersebut diatas pada umumnya 

pandangan masyarakat tentang pengunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) di Kelurahan 

Mataran yang dominal oleh muballig, masyarakat lebih menyukainya karena 

mereka lebih cepat paham dan mengerti isi pesan dakwahnya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasaan penelitian tentang Pesan Dakwah dalam Bahasa 

Lokal di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka 

peneliti menarik kesimpulan: 

1. Muballig dalam menyampaikan Pesan Dakwah lebih Dominan Bahasa Lokal di 

Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Penggunaan 

Bahasa Lokal (Bahasa Duri) oleh muballig di Keluahan Mataran Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah di setiap bentuk dakwah ditiap Dusun 

baik dalam macam-macam kegiatan Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPA), Tahap Pembelajaran Oaring Tua (TPO) menggunakan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) yang lebih Dominan karena sebagai sarana untuk menyampaikan 

meteri dakwah agar lebih dipahami oleh masyarakat yang mayoritas mad‟unya 

adalah para Ibu-Ibu rumah tangga, bapak-bapak, orang tua atau lanjut usia 

(lansia) di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Pandangan masyarakat tentang penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) dalam 

penyampaian dakwah. Mayoritas masyarakat Kelurahan Mataran lebih 

menyukai dengan penggunaan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) yang digunaan oleh 

muballig karena mudah dipahami, dan tidak membuat mad‟unya menjadi cepat 

bosan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari hasil penelitian tentang Bahasa Lokal dalam Penyampaian Dakwah di 

Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, maka adapun 

implikasi dari penelitian ini antara lain: 

1. Dalam meningkatkan pengetahuan ajaran agama masyarakat di Kelurahan 

Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang maka seorang muballig 

harus mengetahui situasi dan kondisi mad‟unya sebelum berdakwah. 

2. Apabila dalam penyampaian dakwah muballig melalui kegiatan-kegiatan 

dakwah seperti Pengajian Rutin, Pengajian Kelompok, Dan Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an Serta Tahap Pembelajaran Orang Tua belum bisa memperdalam 

ilmu agama maka muballig harus memfokuskan untuk mencari metode seperti 

apa yang akan digunakan untuk berdakwah. 
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WAWANCARA BERSAMA MASYARAKAT 

 

 

Wawancara Bersama Ibu Sumanti Dari Jama‟ah Pengajian Kelompok, 15 September 2020 

 



82 
 

 
 

 

Wawancara Bersama Ibu Sumiati dari Jama‟ah Pengajian Kelompok 15 September 2020 

 

 
 

Wawancara Bersama Ibu Ramlah Peserta Tahap Pembelajaran Orang Tua, 20 September 2020 
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Wawancara Bersama Buhari Baramang Tokoh Agama, 21 September 2020 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti  : Winda Sari 

Nim  : 50100116020 

   jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden  : Suna 

Umur    : 50 Tahun 

Alamat    : Sossok I 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 18 September 2020 

Responden    Peneliti 

Suna          Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti  : Winda Sari 

Nim  : 50100116020 

  Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam  

2. Nama Responden  : Sumiati 

Umur    : 45 Tahun 

Alamat    : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 18 September 2020 

Responden    Peneliti 

Sumanti     Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti   : Winda Sari 

   Nim                         : 50100116020 

   Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Suwarni 

Umur     : 55 Tahun 

Alamat     : Sossok II 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 18 September 2020 

Responden  Peneliti 

Suwarni      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti       : Winda Sari 

   Nim                       : 50100116020 

   jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden  : Jumiati 

Umur    : 38 Tahun 

Alamat    : Sossok II 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 15 September 2020 

Responden     Peneliti 

Jumiati     Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti         : Winda Sari 

   Nim                        : 50100116020 

   jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden  : Muh. Akil ladi 

Umur    : 12 Tahun 

Alamat    : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 15 September 2020 

Responden     Peneliti 

Muh. Akil Ladi     Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti       : Winda Sari 

   Nim                      : 50100116020 

Jurusan  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2.  Nama Responden  : Ramlah 

Umur    : 39 Tahun 

Alamat    : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 20 September 2020 

Responden     Peneliti 

Ramlah      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti        : Winda Sari 

   Nim                        : 50100116020 

   jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Sudarmin 

Umur     : 42 Tahun 

Alamat     : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 20 September 2020 

Responden     Peneliti 

Sudarmin      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti         : Winda Sari 

   Nim                        : 50100116020 

   jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden  : Mae‟ 

Umur    : 43 Tahun 

Alamat    : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 21 September 2020 

Responden     Peneliti 

Mae‟      Winda Sari 

 

 

 

 



92 
 

 
 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti      : Winda Sari 

   Nim                         : 50100116020 

   jurusan  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Bunia 

Umur     : 62 Tahun 

Alamat     : Sossok I 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 21 September 2020 

Responden     Peneliti 

Bunia      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti      : Winda Sari 

   Nim                         : 50100116020 

   jurusan  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Sumadi 

Umur     : 38 Tahun 

Alamat     : Belalang 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 10 September 2020 

Responden     Peneliti 

Bunia      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti      : Winda Sari 

   Nim                         : 50100116020 

   jurusan  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Buhari Baramang 

Umur     : 66 Tahun 

Alamat     : Sossok I 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 21 September 2020 

Responden     Peneliti 

Bunia      Winda Sari 
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama Peneliti      : Winda Sari 

   Nim                         : 50100116020 

   jurusan  : Komunikasi Dan Penyiaran Islam 

2. Nama Responden   : Gusnah 

Umur     : 45 Tahun 

Alamat     : Sossok I 

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (peneliti dan responden) 

telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentan waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya telah terhitung dari bulan September sampai Oktober 2020 yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kesediaan waktu responden. Demikian keterangan 

wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagai mana mestinya. 

Enrekang, 30 September 2020 

Responden     Peneliti 

Bunia      Winda Sari 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
1. Gambaran secara singkat profil Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang ? 

2. Apakah muballig dominan menggunakan bahasa lokal (Bahasa Duri) saat 

menyampaikan Pesan Dakwah di Kelurahan Mataran ? 

3. Bagaimana penggunaan Bahasa Lokal dalam penyampaian dakwah muballig 

di Kelurahan Mataran ? 

4. Bagaimana pendapat saudara ketika muballig menggunakan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) dalam menyampaikan Pesan Dakwah ? 

5. Dalam menyampaikan Pesan Dakwah Bahasa apa yang sering saudara 

gunakan agar mad‟unya mengerti maksud saudara ? 

6. Mengapa saudara menyukai Bahasa Lokal (Bahasa Duri) dari pada bahasa 

Indonesia pada saat muballig menyampaikan dakwah ? 

7. Apakah saudara benar-benar suka jika muballig menggunakan Bahasa Lokal 

(Bahasa Duri) sebagai sarana komunikasi penyampaian dakwah ? 

8. Apakah saudara kebanyakan menggunakan Bahasa Lokal (Bahasa Duri) 

dalam menyampaikan dakwah ? 
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