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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof  terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kf K Ka ك

 Lm L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

B. Vocal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatha A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـيَْ 

 fathah dan wau Au a dan u ـوَْ 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َْى ...ْ|ْ  Fatha dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas ...ْاَ

ــي ِِ  Kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 

 Damma dan wau ū u dan garis di atas ــُـو

Contoh: 

 : ma>ta 

 \\<rama : رَمَـي
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 qi>la : قـِي ـمَْ

تُْ  yamu>tu : يـَمـوُ 

D. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā‟ marbutah ada dua, yaitu: tā‟ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالِْ ضَـةاُلأط   raudah al-atfāl :  رَو 

 al-Madīnah al-Fād}ilah :  انَ ـمَـدِي ـنـَةاُنَ ـفـاَضِــهَةُْ

ـمَــةُْ  al-hikmah :  انَـ حِـك 
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ABSTRAK 

Nama : Muslimin 

NIM : 50100117065 

Judul Skripsi : Tranformasi Dakwah di Tengah Pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Gowa 

Pokok penelitian ini adalah bagaimana transformasi dakwah di tengah 

pandemi covid-19? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa 

submasalah, yaitu: 1) Bagaimana transformasi media dakwah di tengah pandemi 

covid-19 di Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa?, dan 2) 

Bagaimana peluang dan tantangan transformasi dakwah di tengah pandemi covid-19 

di Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan strategi dakwah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah (1) Teknik analisis sebelum di lapangan. (2) Teknik analisis selama 

di lapangan. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus samapai tuntas hingga datanya sudah jenuh. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tranformasi dakwah di tengah 

pandemi covid-19 di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten 

Gowa, yakni: (1) Sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, kegiatan dakwah di 

Kelurahan Bontomanai terlaksana seperti kajian dakwah pada umunya, yaitu dakwah 

tatap muka antara dai dan mad‟u. Namun setelah covid-19 dinyatakan sebagai wabah 

yang berbahaya, maka kegiatan dakwah pun melakukan transformasi dari kajian 

dakwah tatap muka menjadi kajian dakwah virtual yang memanfaatkan new media 

sebagai perantara. Dakwah dilakukan secara online melalui perantara sosial media 

facebook karena dianggap lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. 

(2) Peluang dakwah virtual yaitu dakwah berbasis virtual di tengah perkembangan 

teknologi dan informasi yang hampir memonopoli kehidupan manusia, dakwah 

berbasis virtual lebih mudah mengjangkau mad‟u khususnya di masa pandemi covid-

19 sekarang ini yang aktivitas dakwah tatap muka mengalami keterbatasan. 

Tantangannya adalah adanya sekat dari sisi mad‟u karena beberapa faktor, seperti 

masalah jaringan, ketidakpunyaan perangkat keras teknologi, kurangnya pemahaman 

tentang teknologi dan internet. Di sisi lain, dai juga harus paham dan cerdas dalam 

menggunakan serta memanfaatkan teknologi dan internet. 

Implikasi penelitian, yakni (1) Dalam meningkatkan level siaran atau 

tayangan dakwah virtual, hendaknya panitia pelaksana lebih meningkatkan 

peralatannya agar menghasikan kualitas video dan audio yang lebih maksimal. (2) 

Untuk meningkatkan daya tarik mad‟u, sesekali menghadirkan dai-dai yang memiliki 

popolaritas dimata masyarakat. (3) Perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih aktif 

menyimak dakwah berbasis virtual demi pembangunan akhlak yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah rahmat yang Allah swt. turunkan untuk umat manusia, tidak 

hanya bagi pemeluknya tetapi juga bagi umat lain bahkan seluruh alam. Oleh 

karena itu, Islam menjadikan dakwah sebagai suatu kewajiban karena dengan 

jalan dakwahlah Islam bisa sampai kepada umat lintas generasi dan lintas zaman.  

Aktivitas dakwah sudah menjadi hal yang mendarah daging dalam dunia 

Islam. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa poin utama dilaksanakannya dakwah 

bukan hanya pada sampai pada tujuan agar umat paham secara teori seperti apa 

agama, tetapi umat juga mampu mengaplikasikan pemahaman agamanya dalam 

segala aspek kehidupan. 

Secara empiris, diamati dan dirasakan bahwa girah atau semangat dakwah 

kian meningkat. Setidaknya hal tersebut ditandai dengan makin banyaknya dai 

atau juru dakwah tampil membawakan seruan dakwahnya dengan berbagai media 

dan metodenya mereka masing-masing. Kegiatan dakwah seperti tablig akbar dan 

kajian-kajian keagamaan lainnya rutin diselenggarakan sebagai program bulanan 

bahkan pekanan. Sementara di sisi lain, mad‟u atau umat merespon kegiatan 

religius seperti itu dengan antusias, ditandai dengan jemaah yang memadati 

kajian-kajian keagamaan. 

Di era digitalisasi, perkembangan media teknologi dan komunikasi kian 

pesat. Media menjadi pilihan utama dalam menyebarkan syiar Islam. Radio 

sebagai salah satu media yang dulunya menjadi kiblat informasi, juga menjadi 

sarana dakwah. Bahkan semua radio memiliki program dakwah. Namun kejayaan 
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radio pun mampu dipukul mundur dengan eksisnya media televisi. Televisi 

menjadi raja pasar sumber informasi dan menjadi corong baru bagi 

keberlangsungan dakwah. Televisi menghadirkan berbagai macam program 

dakwah, meski masih tetap mengandalkan kemampuan dai dalam program 

tersebut. Berbagai dai kondang bermunculan dalam beragam program-program 

siaran dakwah. Semarak dakwah pun kian besar dan bermacam-macam seperti 

yang dibawakan oleh Trans Corporation. Siaran dakwahnya tidak lagi bertumpu 

pada kemampuan retorika pemuka agama, tetapi disajikan dalam bentuk tayangan 

interaktif semisal “Khazanah”. Tayangan dakwah dengan argumentasi logis serta 

selalu berlandaskan dalil naqli menjadi ciri khas program ini. Juga dalam program 

“Khalifah” yang menyajikan dakwah dalam bentuk animasi. Bentuk dakwah pun 

kian mengalami variasi dari masa ke masa.
1
 

Fenomena di atas menjadi isyarat bahwa dakwah menjadi suatu kewajiban 

yang harus beriringan dengan keseriusan karena dakwah adalah perkara yang 

menjadi kunci pembangunan umat dan mengantarkan pada keselamatan dunia dan 

akhirat.
2
 Oleh karena itu, dakwah harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun dan 

meskipun banyak hambatan, termasuk di tengah mewabahnya Coronavirus 

Disease (covid-19). 

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2. Wabah yang ditetapkan World Health 

Organization (WHO) sebagai pandemik global ini pertama kali terdeteksi di 

Wuhan, China pada Desember 2019. Penyakit yang memiliki gejala umum seperti 

                                                             
1
Agung Tirta Wibawa, “Fenomena Dakwah di Media Sosial Youtube,” Jurnal Dakwah 

dan Komunikasi Islam, vol. 2  no. 1 (2017), h. 6. 

https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/23/31 (Diakses 18 September 2020). 

2
Novri Hardian, “Dakwah dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Hadits,” Jurnal Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi, vol. 1 no. 1 (2018), h. 51. 

http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah/article/download/92/77 (Diakses 18 

September 2020). 

https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/rasi/article/view/23/31%20(Diakses%2018
http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah/article/download/92/77
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batuk, demam dan sesak napas ini telah merenggut banyak korban jiwa.
3
 Tercatat  

pada tanggal 30 September 2020, 216 negara telah terpapar dampaknya. Sebanyak 

17.660.528 kasur terkonfirmasi. Sementara di Indonesia sendiri tercatat 287.008 

positif, 214.947 sembuh, dan 10.740 dinyatakan meninggal dunia.
4
 

Dampak covid-19 menyebar ke berbagai aspek baik aspek pendidikan, 

perekonomian, politik dan aspek lainnya. Krisis menghantam pendidikan 

Indonesia, universitas dan sekolah-sekolah ditutup untuk mengurangi kontak 

orang-orang secara masif. Pelaksanaan pengajaran berlangsung secara online. 

Proses ini berjalan tanpa pernah diuji dan terukur sebelumnya. Masyarakat di 

desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi 

kebingungan, pasalnya infrastruktur informasi dan teknologi sangat terbatas. 

Penutupan lembaga-lembaga pendidikan juga menimbulkan beberapa masalah 

seperti yang dirasakan keluarga di Indonesia baik yang berada di kota maupun di 

desa. Banyak keluarga yang tidak terbiasa melakukan sekolah di rumah, hal ini 

menimbulkan problem psikologis anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar 

bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Terlebih lagi dengan orang tua 

yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah harus membagi waktu 

untuk mengontrol anak-anak mereka di rumah.
5
 

.Penyebaran covid-19 yang luas dan cepat juga berpengaruh pada aspek 

ekonomi. Pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaki 

masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, restoran dilarang menerima makan-minum 

                                                             
3
Eman Supritna, “Wabah Corona Virus Disease 19 dalam Pandangan Islam”, Jurnal 

Sosial & Budaya Syar-I, vol. 7 no. 6 (2020), h. 557. 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15247 (Diakses 18 September 2020). 

4
Pemerintah RI, “Informasi Terbaru Seputar Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Official 

Website Satuan Tugas Penanganan Covid-19, http://covid19.go.id/ (1 Oktober 2020). 

5
Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia:Sekolah, 

Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, vol. 7 no. 5 (2020), h. 

396. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314/0 (Diakses 17 Juli 2021). 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15247
http://covid19.go.id/
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314/0


4 
 

 
 

di tempat. Pemberlakuan PSBB dan PPKM mengatur seluruh toko, pedagang kaki 

lima, dan jenis usaha lainnya untuk beroperasi hanya pada jam-jam tertentu serta 

membatasi jumlah massa di dalamnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada 

pendapatan masyarakat bahkan sampai menimbulkan PHK secara massal.
6
 Covid-

19 juga berdampak pada dunia politik. Menjelang akhir tahun 2020 terjadi 

penundaan Pilkada, yang sebelumnya dirancang pada bulan September, harus 

diundur ke bulan Desember. Selain pengaturan jadwal ulang, masalah lain juga 

muncul seperti pembengkakan dana anggaran Pilkada, penurunan partisipasi 

pemilih, kekhawatikan akan adanya praktek politik uang karena kondisi ekonomi 

masyarakat yang menurun akan mudah tergiur dengan praktek politik uang.
7
 

Covid-19 sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, 

selain masalah pendidikan, ekonomi dan politik di atas, covid-19 juga 

mempengaruhi banyak hal, termasuk halnya dalam aktivitas dakwah. Dakwah 

yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau temu langsung antara dai dan 

mad‟u, menjadi hal yang bisa dikatakan terlarang di tengah pandemi. Bukan 

kegiatan dakwahnya yang terlarang, namun segala yang dapat menimbulkan 

kerumunan massa yang menjadi hal yang dibatasi atas anjuran pemerintah guna 

memutus penyebaran covid-19. Dakwah adalah kebutuhan, rintangan di atas 

bukan menjadi alasan untuk berhenti melaksanakan tugas mulia tersebut. Justru 

hal tersebut menjadi pendorong para juru dakwah untuk lebih kreatif 

memanfaatkan media dalam berdakwah. 

                                                             
6

Livana PH, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, 

Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, vol. 1 no. 1 (2020), h. 43. 

http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/225 (Diakses 17 Juli 

2020). 
7
Ulfa Umayasari dan Robi Cahyadi Kurniawan, “Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi 

dalam Memenuhi Amanat Konstitusi”, Jurnal Wacana Publik, vol. 14 no. 2 (2020), h. 74. 

http://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/wacanapublik/article/view/49 (Diakses 

17 Juli 2020). 
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Sebelum covid-19 mewabah, media dakwah memang sudah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Namun, di tengah pandemi covid-19, 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berdakwah semakin 

akseleratif. Pembatasan sosial menyebabkan juru dakwah mau tak mau harus 

beralih dari dakwah tatap muka (yang berpotensi menimbulkan kerumunan) 

menjadi dakwah jarak jauh atau virtual, termasuk di dalamnya Kabupaten Gowa. 

Terlebih sejak diterbitkannya maklumat Kepala Polisi Republik Indonesia yang 

berisi tentang himbauan untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan 

yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat 

umum maupun di lingkungan sendiri
8

 Selain anjuran pemerintah untuk 

menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan, disisi lain adanya 

respon masyarakat terhadap covid-19 berupa rasa cemas masyarakat, menghindari 

interaksi langsung seperti berjabat tangan maupun interaksi yang sifatnya 

menimbulkan kontak langsung. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang 

terkategori zona merah. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 18 

September 2020, jumlah ODP (Orang Dalam Pemantauan) tercatat 551 kasus, 

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) tercatat 312 kasus, serta dinyatakan positif 

covid-19 sebanyak 424 orang.
9
 

Pemerintah Kabupaten Gowa mengimbau masyarakat untuk 

meminimalisir segala aktivitas yang mengundang kerumunan termasuk di 

dalamnya aktivitas dakwah. Hal tesebut menjadi tantangan tersendiri bagi para 

juru dakwah untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasanya menyebarkan syiar 

                                                             
8

Republik Indonesia,”Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesehatan,”dalam Maklumat Kepala Kepolisisan Republik Indonesia 2020 (Jakarta 

Selatan:SPRIPIM POLRI), h. 14. 
9
Pemerintah Kabupaten Gowa, “Gowa Tanggap Covid-19”, Website Kabupaten Gowa, 

http://covid19.gowakab.go.id/#data-section, (1 Oktober 2020). 

http://covid19.gowakab.go.id/#data-section
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Islam. Berbagai cara dilakukan oleh para dai maupun kelompok dakwah agar 

napas dakwah tetap bisa dihirup. Program-program dakwah virtual pun gencar 

digelar melalui berbagai macam platform, mulai dari yang berbasis pesan (chat) 

seperti WhatsApp hingga yang berbasis video conference seperti Zoom, Youtube 

live, Instagram live, Facebook live, dan sebagainya. 

Berangkat dari alur pikir tersebut, peneliti tertarik menelaah lebih 

mendalam untuk menghasilkan deskripsi yang lebih komprehensif terkait 

fenomena transformasi dakwah di tengah pandemi covid-19 dengan lokus di 

Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang peneliti, yang menjadi fokus penelitian adalah 

transformasi dakwah dan pandemi covid-19. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka peneliti mendeskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Transformasi dakwah yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah adanya 

perubahan media atau bentuk penyampaian dakwah akibat adanya covid-19 

berupa peralihan dakwah dari kajian dakwah secara langsung (mimbar) atau 

tatap muka, beralih menjadi kajian dakwah berbasis virtual dengan 

memnfaatkan media sosial facebook. Para dai menyampaikan seruan 

dakwahnya melalui live streaming akun facebook “Ta‟lim Al-Ihsan Gowa”. 

Kegiatan ini dilakukan 5 kali dalam sepekan, yaitu hari selasa, rabu, kamis, 

jumat, dan sabtu. Materi yang disampaikan pun seputar ajaran Islam seperti 

kitab Fadlul Islam, Syama‟ilun Nabi, Syarah Ushul Ats Tsalatsah, Linnisau 
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Fiqhu Zaujati dan kitab Mukhtashar Lathif serta pembahasan tafsir surah-

surah dalam Al-Qur‟an agar jemaah tidak bosan dengan materi itu-itu saja. 

Hal ini ditempuh sebagai upaya untuk tetap menghidupkan syiar dakwah di 

tengah himbuan pemerintah untuk membatasi interaksi sosial. Transformasi 

dakwah adalah perubahan dalam gerakan dakwah atau penyampaian pesan-

pesan dakwah. Transformasi dakwah yang dimaksud peneliti bukan 

dimaksudkan pada isi ajaran Islam, tetapi perubahan atau penyesuaian 

media dakwah terhadap kondisi yang sedang berlangsung. 

b. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang lazim disebut virus Corona ini 

merupakan wabah yang sedang menjadi masalah diberbagai belahan dunia, 

termasuk Indonesia. Berbagai masalah berdatangan akibat virus ini. Dari 

segi kesehatan, virus covid-19 menciptakan kecemasan di tengah 

masyarakat, melonjaknya angka pasien di rumah sakit, sampai pada 

banyaknya korban jiwa. Tercatat sampai pada 17 Juli 2021, kasus 

konfirmasi orang positif terpapar sebanyak 2.780.803, sembuh sebanyak 

2.20.491, dan kematian tercatat 71.397 jiwa. Di Kabupaten Gowa tersendiri, 

tercatat 37 terkonfirmasi positif, 3.873 sembuh, dan 79 meninggal dunia. 

Akibatnya pemerintah menempuh berbagai cara untuk memutus mata rantai 

penyebaran virus covid-19. Mulai dari program 3 M (mencuci tangan, 

memakai masker, dan menjaga jarak), aturan-aturan seperti maklumat 

Kepala Polisi Republik Indonesia yang berisi tentang himbauan untuk tidak 

mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan 

berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di 

lingkungan sendiri, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar), dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Namun disisi lain, pembatasan-pembatasan tersebut justru berdampak pada 



8 
 

 
 

masyarakat khususnya ekonomi masyarakat. Berbagai toko, pedagang kaki 

lima, dan usaha lainnya dibatasi jam operasinya, bahkan ada yang ditutup. 

Meningkatnya angka pengangguran akibat PHK besar-besaran, kemiskinan 

dan masalah ekonomi lainnya. Tidak hanya itu, aspek pendidikan pun ikut 

bermasalah. Universitas dan sekolah-sekolah ditutup dan proses 

pembelajaran dialihkan menjadi online. Hal ini merupakan masalah baru di 

dunia pendidikan. Kurang efektifnya pembelajaran, masalah baru bagi orang 

tua yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, dan 

keharusan bagi setiap pelajar memiliki teknologi yang digunakan untuk 

proses pembelajaran online. Tidak hanya masalah ekonomi dan pendidikan, 

tempat-tempat ibadah pun ikut dibatasi, perenggangan saf-saf saat salat, 

pelarangan salat tarawih, dan peniadaan kajian-kajian keagamaan. Sampai 

saat ini, memasuki usia 2 tahun, virus covid-19 di Indonesia belum 

mengalami tanda-tanda akan usai. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, yang menjadi inti atau 

pokok masalah adalah bagaimana transformasi dakwah di tengah pandemi covid-

19. Sesuai pokok masalah tersebut, peneliti menformulasikan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tranformasi media dakwah di masa pandemi covid-19 di 

Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana peluang dan tantangan transformasi dakwah di masa pandemi 

covid-19 di Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah bentuk telaah terhadap penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji dan membantu penelitian ini 

dilakukan. Selain itu, kajian pustaka ditujukan sebagai penelusuran jejak-jejak 

teori dan konsep yang telah ada sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa 

penelitian mempunyai arah yang pasti bagi peneliti terhadap apa yang sedang 

dikajinya. Setelah dilakukan penelusuran beberapa penelitian terdahulu, ada 

beberapa hasil penelitian serupa yang menjadi inspirasi peneliti, diantaranya yaitu: 

1. Vina Rahmatullah Ummah, mahasiswi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

IAIN Purwokerto dengan judul Transformasi Dakwah Islam (Analisis 

Tayangan Komedi Bocah Ngapa(k) Ya Ngabuburit). Peneliti melakukan 

penelitian pada tahun 2020. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan 

yaitu bagaimana dakwah menggunakan komedi dalam mentransformasikan 

Islam. Teori yang digunakan yaitu teori kontruksi sosial Peter L. Beger dan 

perubahan sosial serta teori industrialisasi sosial dan teori transformasi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 

mengetahui bagaimana dakwah Islam dapat di transformasikan dalam 

kehidupan masyarakat lewat media televisi. Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa masyarakat pragmatis akibat dari pola pembangunan industri, 

masyarakat perlu hiburan. Maka di era media sekarang ini, dakwah Islam 

kemudian merubah menyesuaikan karakteristik media yang fungsi utamanya 

adalah informasi, edukasi, dan hiburan. Dakwah Islam kemudian 

ditransformasikan dan dikemas dalam media budaya lokal agar dakwah 

tetap bisa berperang di dalamnya. 

2. Muhammad Sa‟dullah, mahasiswa Program Studi Pascasarjana Pendidikan 

Agama Islam IAIN Salatiga dengan judul Pandemi Covid-19 dan 
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Implikasinya Tehadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang meneliti 

pada tahun 2020. Adapaun rumusan masalah yang dikemukakan peneliti 

adalah bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi 

covid-19 dalam meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah 

transformasi. 

Penelitian ini mengungkap adanya perubahan atau transformasi 

metode belajar akibat virus covid-19. Dimana sebelumnya dilakukan secara 

tatap muka, bertransformasi pada pembelajaran jarak jauh dengan 

memanfaatkan media sosial seperti whatsApp, google form, google 

classroom, Emai, dan aplikasi penunjang lainnya. 

3. Muhammad Rozikan, dosen Manajemen Dakwah IAIN Salatiga dengan 

judul Transformasi Dakwah Melalui Konseling Islami yang meneliti pada 

tahun 2020. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis 

deskriptif.  

Adapun teori yang digunakan adalah teori transformasi. Penelitian 

ini mengungkap bagaimana transformasi dakwah melalui metode konseling 

islami. Dimana konsep ini merupakan suatu alternatif  bagi seorang dai 

dalam berdakwah di masyarakat. Sebagai metode pendekatan psikologi 

bercorak Islam, konseling islami berupaya merekontruksi serta aktualisasi 

kembali konsep diri agar mencapai jiwa yang tentram dan sakinah. 

Kesamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas terletak pada 

adanya perubahan-perubahan atau transformasi metode maupun media dalam 

berdakwah. Juga terdapat persamaan situasi yaitu pandemi covid-19. Namun tentu 

objek penelitian memiliki arah masing-masing. Adapun perbedaan yang 

signifikan dari penelitian terdahulu di atas dapat diamati melalaui tabel berikut: 
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Nama Peneliti Fokus Penelitian Substansi Penelitian 

 

 

Muslimin 

 

Transformasi dakwah di 

masa pandemi covid-19 

Meneliti bagaimana dakwah 

dapat tersampaikan lewat cara 

dan media yang berbeda dari 

biasanya di tengah keterbatasan 

akibat covid-19. 

 

 

Vina Rahmatullah 

Ummah 

 

 

Tayangan film Bocah 

Ngapa(k) Ya 

Meneliti bagaimana dakwah 

Islam diupayakan untuk 

tersampaikan kepada umat lewat 

strategi dan media yang berbeda, 

yaitu dengan perantara film. 

 

Muhammad 

Sa‟dullah 

Transformasi metode 

pembelajaran akibat 

covid-19 

Meneliti bagaimana perubahan-

perubahan metode pembelajaran 

karena situasi pandemi covid-19. 

 

Muhammad 

Rozikin 

 

Perubahan metode 

dakwah lewat konseling 

Meneliti upaya penyampaian 

dakwah dengan cara yag berbeda 

dari biasanya, yaitu dengan 

perantara konseling islami. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui transformasi atau perubahan dakwah pada situasi pademi 

covid-19 di Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan transformasi dakwah semasa 

pandemi covid-19 di Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 

Gowa. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi 

pembaca dan dijadikan referensi bagi peneliti yang lain. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam penelitian dalam ilmu 

dakwah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman bagi mahasiswa lain 

serta masyarakat dalam penyampaian pesan disituasi yang berbeda, dalam 

hal ini situasi pandemi covid-19. 

2) Melalui penelitian ini, memberikan bayangan jalan keluar dalam 

menyerukan dakwah disituasi sulit sekalipun. 

3) Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di perpustakaan khususnya di 

UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Dakwah danTransformasi Dakwah 

1. Dakwah 

a. Pengertian Dakwah 

Kata dakwah ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, دعوه 

(ajakan) adalah masdar dari fi‟il (دعي).
10

 Sedangkan jika ditinjau dari segi 

terminologi, menurut Ali Mafudz sebagaimana yang dikutip oleh Wahyu Ilaihi 

dalam bukunya Komunikasi Dakwah, beliau berargumen bahwa dakwah adalah 

memberikan motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk 

yang telah ditetapkan serta memerintah mereka untuk berbuat yang ma‟ruf dan 

menghindari yang mungkar agar mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.
11

 

Menurut Amrullah Ahmad bahwa pada hakikatnya, dakwah Islam merupakan 

ekspresi dari iman yang diwujudkan dalam suatu sistem kegiatan manusia 

beriman dalam aspek masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis untuk 

mempengaruhi cara berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak manusia pada 

dataran kenyataan individu dan sosial dalam rangka mendorong terwujudnya 

ajaran Islam dalam segala segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.
12

 

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat memberikan pengertian bahwa 

aktivitas dakwah merupakan pergerakan menuju perubahan positif yang dilakukan 

dengan kesadaran dalam mengembangkan agama Allah dengan tujuan agar bidik 

dakwah dapat mengaplikasikan ajaran Islam di dunia maupun di akhirat nanti. 

                                                             
10

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia  (Cet. VI; Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 406. 
11

Ali Mahfuz, “Hidayat al-Mursyidin” dalam Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h.3. 
12

Amrullah Ahmad, “Dakwah Islam dan Perubahan Sosial” dalam Mulyadi, Dakwah 

Efektif (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.2. 
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Dakwah juga merupakan wujud pembebasan dari segala kemaksiatan, dan 

melepas diri dari penyembahan selain Allah. Sebagaimana dikemukakan Syekh 

Taqiyuddin An-Nabhani seorang ulama dari Yerussalem dalam bukunya Daulah 

Islam, dakwah adalah mengajak mengesakan Allah, beribadah hanya kepada-Nya, 

dan meninggalkan penyembahan pada berhala, serta melepas diri dari semua 

sistem yang merusak dimana mereka hidup didalamnya.
13

 

Lebih lanjut, di bawah ini akan peneliti uraikan beberapa pandangan ahli 

mengenai pengertian dakwah: 

1) Menurut Syekh Ali bin Shalih al-Mussyid 

Dakwah adalah sistem yang berfungsi menunjukkan kebenaran, kebajikan, 

dan petunjuk (agama), sekaligus mengungkap berbagai kebatilan beserta media 

dan metodenya melalui sejumlah teknik, metode, dan media yang lain.
14

 

2) Menurut Syekh Adam „Abdullah al-Anuri 

Dakwah adalah proses penyelenggaraan suatu usaha mengajak orang 

untuk beriman dan menaati Allah swt, amar ma‟ruf, perbaikan dan pembangunan 

masyarakat, dan nahi mungkar yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk 

mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang 

diridhai Allah swt.
15

 

  

                                                             
13

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Daulah Islam (Cet. VII: Jakarta: HtI-Press, 2014), h. 

32. 

14
Syekh Ali bin Shalih al-Mussyid, “Mustalzamat al-Da‟wah fi al-Islam”: dalam Moh. 

Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2017),  h.10. 

15
Syekh Adam „Abdullah al-Aluri, “Pemahaman dan Pengalaman Dakwah”: dalam Moh. 

Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2017), h.13. 
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3) Menurut M. Masykur Amin 

Dakwah adalah suatu aktivitas yang memotivasi manusia merangkul 

agama Islam melalui cara yang bijaksana, dengan materi ajaran Islam, agar 

mereka mendapatkan kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.
16

 

4) Menurut Hafi Anshori 

Dakwah adalah proses penyelenggaraan suatu usaha mengajak orang 

untuk beriman dan menaati Allah swt, amar ma‟ruf, perbaikan dan pembangunan 

masyarakat dan nahi mungkar yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk 

mencapai misi tertentu, yaitu kebahagian dan kesejahteraan hidup yang diridai 

Allah swt.
17

 

5) Menurut Syaikh Abdullah Ba‟alawi 

Dakwah adalah mengajak membimbing, dan memimpin pribadi yang 

belum paham atau sesat jalannya dari agama yang lurus untuk dialihkan ke jalan 

ketaatan kepada Allah, menyuruh mereka berbuat baik, dan melarang mereka 

berbuat buruk agar mereka mendapat kebahgiaan di dunia dan akhirat.
18

 

6) Menurut Taufik Al-Wa‟i 

Dakwah ialah mengajak kepada pengesahan Allah serta pernyataan dua 

kalimat syahadat dan mengikuti manhaj Allah di muka bumi baik lisan maupun 

perilaku seperti yang telah digariskan dalam dua petunjuk dalam Islam, agar 

memperoleh agama yang diridai-Nya dan memperoleh kebahagiaan sekarang 

(dunia) maupun kebahagiaan nanti (akhirat).
19

 

                                                             
16

M. Masykur Amin, “Metode Da‟wah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah 

Tentang Aktivitas Keagamaan”: dalam Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2017), 

h.12. 

17
Hafi Anshori, “Pemahaman dan Pengalaman Dakwah”: dalam Moh. Ali Aziz, Ilmu 

Dakwah (Jakarta: Kencana, 2017), h.13. 

18
Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers. 2012), h. 2. 

19
Taufik Al-Wa‟i, “Al-Da‟wah”: dalam Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), h.44. 
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7) Menurut Ibn Taimiyyah 

Dakwah dalam artian seruan menuju al-Islam yaitu untuk beriman kepada-

Nya juga pada ajaran yang dibawa oleh utusan-Nya, membenarkan berita yang 

mereka bawakan serta mangikuti perintah seruan mereka. Hal tersebut mencakup 

ajakan untuk melisankan kalimat syahadat, menunaikan salat, penenuaian zakat 

dan melaksanakan haji. Termasuk mengimani apa yang tetuang dalam enam poin 

rukun iman serta ajakan untuk beriman kepada-Nya seolah-olah melihat-Nya.
20

 

8) Menurut  Abdul Munir Mulkan 

Dakwah yaitu mengubah cara pandang manusia dari suatu situasi ke 

situasi lainnya yang lebih unggul dalam segala segi kehidupan dengan harapan 

merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan pribadi, 

keluarga maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan tata kehidupan bersama.
21

 

9) Menurut Muhyidin 

Dakwah didefenisikan dengan fokus penekanan pada proses pemberian 

bantuan, penyebaran pesan, pengorganisasian, dan pemberdayaan sumber daya 

manusia. Sistem dalam menjelaskan kebenaran, kebaikan petunjuk ajaran, 

menganisis tantangan, problem kebatilan, urgensi pengamalan aspek pesan, dan 

profesionalisme. Intinya dakwah merupakan perilaku muslim dalam menjalankan 

Islam sebagai agama dakwah.
22

 

 

 

 

                                                             
20

Syekh Ibn Taimiyyah, “Majmu‟ah al-Fatawa”: dalam Tata Sukayat, Ilmu Dakwah 
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b. Unsur-Unsur Dakwah 

1) Subjek Dakwah 

Subjek dakwah biasanya disebut dengan dai. Kata (داعى) berasal dari 

bahasa Arab, داعى (orang yang berdakwah) adalah isim fail dari fi‟il (دعي).
23

 Dai 

ini ada yang melaksanakan dakwahnya secara individu dan ada pula yang 

melaksanakan dakwahnya secara kolektif lewat organisasi. Namun pada dasarnya, 

semua pribadi muslim secara otomatis yang berperan disebut juru dakwah, artinya 

orang yang harus atau berperan sebagai komunikator dakwah. Oleh karena itu, 

baik muslim atau muslimat wajib melakukan dakwah sesuai kadar kemampuan 

yang dimilikinya baik itu pengetahuan atau kesanggupan masing-masing. 

2) Objek Dakwah 

Objek dakwah atau disebut juga mad‟u adalah masyarakat atau orang yang 

didakwahi, yakni diajak ke jalan Allah agar selamat dunia maupun akhirat. 

Masyarakat sebagai objek dakwah sangat beragam, misalnya ada masyarakat 

berprofesi sebagai petani, pedagang, nelayan, karyawan, dan profesi lainnya. Jika 

dilihat dari aspk geografis, masyarakat itu ada yang betempat di kota, desa, 

pegunungan, pesisir bahkan ada yang tinggal di daerah pedalaman. Bila dilihat 

dari aspek agama, maka mad‟u ada yang berkeyakinan muslim, kafir, munafik. 

musyrik dan, lain sebagainya.
24

Secara keseluruhan, baik muslim maupun 

nonmuslim, semuanya tetap menjadi sasaran dakwah. Muhammad Abduh 

membagi mad‟u menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a) Golongan cerdik cendikiawan, yaitu golongan yang cinta akan kebenaran, 

dapat berfikir secara kritis, dan cepat dalam menangkap persoalan. 
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Pustaka Progressif, 1997), h. 407. 
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b) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara 

kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. 

c) Golongan yang berbeda dengan kedua golongan cerdik dan awam, mereka 

membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu, dan tidak mampu 

membahasnya secara mendalam lagi. 

3) Pesan Dakwah 

Pesan dakwah biasa diistilahkan maddah dakwah merupakan isi pesan 

atau materi yang disampaikan kominikator dakwah kepada mad‟u. Dalam hal ini, 

sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah seluruh ajaran Islam itu 

sendiri.
25

 

Maddah dakwah dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a) Masalah akidah (Keimanan) 

Masalah inti yang menjadi materi dakwah ialah akidah Islamiyah. 

Aspek akidah ini yang akan membentuk akhlak manusia. Oleh karena itu, 

yang pertama kali dijadikan sebagai materi dalam dakwah Islam adalah 

adalah perihal akidah atau keimanan. 

Ada beberapa komponen akidah atau keyakinan yang biasa 

didakwahkan, yaitu: 

(1) Iman kepada Allah swt. 

(2) Iman kepada Malaikat-Nya 

(3) Iman kepada Kitab-Nya 

(4) Iman kepada Rasul-Rasul-Nya 

(5) Iman kepada Hari Akhir 

(6) Iman kepada Qadha dan Qadhar 
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b) Masalah syariat 

Syariat adalah ketentuan Allah tentang perintah dan larangan yang 

merupakan jalan atau pedoman hidup manusia dalam melakukan hubungan 

vertikal dengan sang pencipta yaitu Allah swt. dan juga kepada sesama manusia. 

Ada beberapa hal yang menjadi bagian dari syariat, yaitu: 

(1) Ibadah, meliputi: 

(a) Thaharah, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yang artinya 

artinya bersih dari kotoran atau najis.
26

 Sedangkan secara terminologi (istilah) 

Islam, thaharah artinya bersih dari kotoran, najis maupun hadas. 

(b) Salat, secara lahiriah salat memilikiarti beberapa ucapan dan perbuatan yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengan ucapan dan 

perbuatan tersebut kita beribadah kepada Allah menurut syarat yang telah 

ditentukan.
27

 

(c) Zakat, adalah salah satu bagian dari rukum Islam, dan menjadi salah satu 

unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat 

adalah fardu atau wajib atas seluruh kaum muslim yang telah memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti halnya 

salat, haji dan puasa yang dimana kesemuanya itu telah diatur dengan rinci 

dan paten berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, juga merupakan amal 

sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang berdasarkan 

dengan perkembangan manusia. 

(d) Puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama mulai dari 

terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 
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(e) Haji, merupakan perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan 

serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
28

 

(2) Muamalah, meliputi : 

(a) Hukum publik, meliputi: hukum pidana, hukum negara, hukum perang, dan 

damai. 

(b) Hukum perdata, meliputi: hukum nikah, hukum waris, dan hukum niaga. 

(c) Akhlak, merupakan segala perbuatan baik yang dianjurkan dalam Al-Qur‟an 

maupun hadis Rasulullah saw. Pesan akhlak ini meliputi akhlak kepada Allah 

swt. dan akhlak kepada makhluk baik itu sesama manusia maupun kepada diri 

sendiri. Pesan akhlak juga meliputi akhlak kepada makhuk lain seperti 

tumbuhan, hewan, dan sebagainya.
29

 

Sedangkan M. Daud Ali dalam buku Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam 

karya Asmuni Syukir, menjelaskan bahwa maddah dakwah meliputi tiga aspek, 

yaitu: 

a) Masalah akidah 

Akidah dapat diartikan ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena akidah 

mengikat dan menjadi sangkutan segala sesuatu. Dalam pengertian teknisnya 

adalah iman atau keyakinan, karena itu akidah Islam ditautkan dengan rukun iman 

yang menjadi pondasi seluruh ajaran Islam. 

b) Masalah syari‟ah 

Syariat dalam Islam erat hubunganya dengan amal lahir (nyata) dalam 

rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan 

manusia. Syariat dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah 
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merupakan cara manusia berhubungan dengan Tuhannya, sedangkan muamalah 

adalah ketetapan Allah yang berlangsung dengan kehidupan sosial manusia. 

Seperti hukum waris, rumah tangga, jual beli, kepemimpinan dan masalah 

lainnya. 

c) Masalah akhlak 

Akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Akhlak bisa berarti 

positif bisa pula negatif. Bersifat positif adalah akhlak yang sifatnya benar, 

amanah dan sifat terpuji lainnya. Sedangkan yang negatif adalah akhlak yang 

sifatnya buruk, seperti angkuh, dendam, dan dengki. Akhlak tidak hanya 

berhubungan dengan Sang Khalik, namun juga kepada sesama manusia, hewan 

dan tumbuhan.
30

 

4) Media Dakwah 

Media dakwah yang modernnya disebut washilah dakwah merupakan 

peralatan atau alat yang digunakan oleh para juru dakwah dalam menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada sasaran dakwah. Media yang digunakan bisa 

bermacam-macam tergantung dengan klasifikasi masyarakat. Dalam penyebaran 

syiar dakwah perlu memperhatikan klasifikasi tersebut, misalnya klasifikasi 

keyakinan, profesi atau mata pencaharian, ekonomi, pendidikan, letak gografis 

bahkan biologis suatu masyarakat. 

Argumen lain meyebutkan bahwa washilah dakwah adalah instrumen yang 

dilalui oleh maddah atau saluran pesan yang mengkomunikasikan antara dai dan 

mad‟u.   

Muhammad Said Mubarak berpendapat bahwa ada dua bentuk wasilah 

dalam dakwah, yaitu 
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a) Ma‟nawiyah, merupakan suatu perkara yang harus dipraktekkan dai dalam 

berdakwah, berusaha lebih dalam mencari maddah yang baik, beserta situasi 

waktu maupun tempat yang tepat guna untuk aktivitas dakwah. 

b) Madiyah, yaitu berupa tatbiqiyah seperti masjid, aula, dan pusat dakwah 

Islam. Juga berupa taqniyah, seperti pengeras suara dan jenis alat-alat modern 

lainnya. Bisa juga berupa asasiah seperti ucapan dalam artian nasihat-nasihat 

maupun wejangan serta gerakan menempuh perjalanan. 

Beliau juga mengemukakan beberapa etika dan ketentuan yang perlu 

diperhatikan saat berdakwah, antara lain media dakwah tidak bertentangan dengan 

Al-Qu‟an maupun sunah, dalam penggunaan media dakwah tidak menimbulkan 

kekerasan, dapat dipergunakan dengan baik, media selaras dengan situasi dan 

kondisi konteks dakwah, media dapat menjadi penghubung dalam menghilangkan 

kesesatan dari orang-orang ingkar dan menyalahi agama, jelas tahapan 

pengunaannya, serta secara fleksibel dapat digunakan dalam berbagai kondisi 

mad‟u, adat serta keyakinan.
31

 

5) Metode Dakwah 

Metode dakwah yang dalam bahasa Arab disebut juga thariqah ad-da‟wah 

yang artinya adalah jalan atau cara, sehingga metode dakwah merupakan jalan 

atau cara-cara tertentu yang dilakukan oleh sorang komunikator dakwah kepada 

mad‟u untuk mencapai tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.
32

 

Dalam menyerukan dakwah atau materi dakwah, harusnya para juru 

dakwah menggunakan metode yang tidak hanya baik dan benar, tetapi juga tepat. 

Metode dakwah harus tepat sasaran karena metode sangat mempengaruhi sukses 
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tidaknya suatu dakwah. Perihal tersebut sudah digariskan oleh Allah dalam salah 

satu firman-Nya dalam QS An-Nahl/16:125. 

    

  

   

     

      

    

     

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 sesat 

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.”
33

 

Dalam ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu 

meliputi tiga cakupan, yaitu: 

a) Al-Hikmah merupakan kemampuan serta ketepatan seorang dai memilih dan 

memilah dan meyelaraskan strategi dakwah dengan kondisi objektif mad‟u. 

Al-hikmah adalah kapasitas juru dakwah dalam menjelaskan dokrin-dokrin 

Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi yang logis dan bahaya yang 

baik. Kesimpulannya bahwa metode Al-hikmah merupakan sebuah teknik 

dakwah yang memadukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam 

berdakwah. 

b) Al-Mau‟idza Al-Hasanah diartikan sebagai ungkapan yang tersirat 

didalamnya unsur pendidikan, bimbingan, pengajaran, peringatan maupun 
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pesan-pesan positif (wasiat) yang bisa dijadikan kompas dalam kehidupan 

agar mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

c) Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan merupakan metode dakwah yang 

dengan cara tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, 

tidak memunculkan permusuhan dengan maksud agar pihak lain dapat 

menerima pendapat yang diajukan dengan memberi pendapat dan bukti yang 

kuat. Antara satu dengan yang lainnya menghargai dan mengakui kebenaran 

dari pihak lain atas dasar kebenaran.
34

 Umumnya metode ini digunakan jika 

target dakwah nonmuslim. 

6) Tujuan dan Fungsi dakwah 

Secara umum, dakwah merupakan jalan yang ditempuh untuk mengajak 

manusia agar mampu berjalan di jalan yang diridai oleh Allah yang pada akhirnya 

mampu menjadi kunci kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.  

Abdul Basit dalam bukunya Filsafat Dakwah
35

 mengemukakan bahwa 

pada level tujuan individu ada tiga hal yang menjadi tujuan utama dakwah, yaitu: 

a) Mengubah pandangan sesorang tentang makna atau tujuan hidup yang sejati. 

b) Mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim sehingga 

menjadi dorongan dalam hati setiap individu untuk menerapkan ajaran Islam. 

c) Bentuk dari internalisasi ajaran Islam, setiap individu muslim mempunyai 

keinginan untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun pada level kelompok dan masyarakat ada empat yang menjadi 

fokus khusus, yaitu: 

a) Meningkatkan level ukhuwah dan persaudaraan dikalangan kaum muslim dan 

nonmuslim.  
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b) Meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antar 

kelompok masyarakat. 

c) Pengokohan struktur sosial dan kelembagaan yang berlandaskan nilai-nilai 

Islam. 

d) Menciptakan rasa tanggung jawab serta rasa peduli dalam kehidupan sosial 

agar tercipta kesejahteraan umat manusia. 

Selain memahami tujuan dakwah diatas, tidak kalah pentingnya untuk 

mengetahui apa fungsi dakwah agar dakwah dapat diaplikasikan sesuai dengan 

petunjuk Allah dan sebagaimana dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. 

Adapun fungsi dakwah dalam sistem Islam ialah sebagai berikut: 

a) Mengesakan Tuhan pencipta alam semesta 

Fungsi inti dari dakwah Islam ialah memberikan penerangan dan 

pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah swt. sekaligus 

menolak ideologi, pemahaman serta keyakinan hidup lainnya. Seperti paham 

kapitalisme, sosialisme, sekularisme, pragratisme dan agnotisme semua itu 

menjadi tantangan dakwah dan terus memagari umat dari paham-paham tersebut 

karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

b) Mengubah perilaku manusia 

Fungsi dakwah juga adalah merubah perilaku manusia yang buruk 

(jahiliah) menuju perilaku yang baik (islami). Hal tersebut tertuang dalam Al-

Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang selain menganjurkan 

untuk melaksanakan dakwah (peringatan, juga mengedukasi umat untuk 

berperilaku yang baik, seperti dalam surah Al-Mudatsir/74:  1-7. 

ْْْْْْ

ْْْْْْْْْ

ْْْْْ
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ْْْْْْْ

ْْْْْ

ْْ 

ْْ  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu berilah 

peringatan! Dan Tuhanmu agunkanlah! Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan  

perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan 

maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi 

perintah) Tuhanmu, bersabarlah”.
36

 

Perubahan perilaku terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

perilaku orang tua, pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk 

mengembalikan perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, 

maka dakwah Islam perlu diserukan. 

c) Membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam 

Dalam sebuah kebudayaan, pasti ada cita-cita yang ingin digapai dan ingin 

diwujudkan masyarakat. Hal yang ingin digapai itulah yang bisa mengangkat 

peradaban manusia. Peradaban manusia yang maju serta bernilaikan ajaran Islam 

hanya bisa diraih jika dakwah mengisi kebudayaan masyarakat tersebut karena 

bukan hal yang mustahil jika sebuah kebudayaan pada masyarakat menyimpang 

dari nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itulah dakwah perlu diadaptasikan di 

tengah masyarakat. 

d) Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran 

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa pasti akan 

terjadi sebuah gesekan ataupun konflik antar sesama karena sudah fitrahnya 

manusia memiliki karakter dan persepsi yang beragam. Oleh karena itu perlu 

kontribusi dakwah dalam mengatasi konflik tersebut. 
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Proses penegakan amar ma‟ruf nahi mungkar perlu memperhatikan 

rambu-rambu Islam yang dilakukan dengan evolutif dan penuh kesabaran, 

kompetensi ilmu yang mendukung, lemah lembut serta memperhatikan tujuan dari 

dakwah itu sendiri.
37

 

2. Transformasi Dakwah 

Islam adalah agama akhir zaman sekaligus agama penyempurna agama-

agama sebelumnya. Sebagai agama akhir zaman, Islam menjadi din yang shalihun 

li kulli zaman wa makan, agama yang selalu selaras untuk segala zaman dan 

tempat.  

Menurut Ilyas Ismail, adanya perubahan zaman bukan menjadi penyebab 

Islam menjadi agama terbelakang karena ajaran Islam sifatnya paten sampai 

kapan pun. Hanya saja, semua itu hanya bisa terjadi jika dakwah tetap digemakan. 

Oleh karena itu, Islam harus tetap didakwahkan agar dapat dipahami oleh umat di 

setiap era.  

Seperti halnya di era globalisasi sekarang ini, di balik dampak negatif 

globalisasi tentunya memiliki dampak positif termasuk halnya pada 

keberlangsungan dakwah. Perlu ditafsirkan bahwa setiap perubahan tidak hanya 

terdapat tantangan dan threat tetapi pasti memiliki opportunity. Globalisasi yang 

ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan 

masyarakat tanpa batas bahkan qaryah shaghirah dimana fenomena-fenomena 

yang terjadi di dunia dapat dilihat oleh semua orang dimana belahan dunia mana 

pun ia sedang berdiri.
38

 

Seiring banyaknya perubahan yang terjadi, meniscayakan gerakan dakwah 

juga harus melakukan transformasi. Transformasi dakwah bukan dimaksudkan 
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pada isi ajaran Islam, tetapi perubahan atau penyesuaian metode dan media 

dakwah terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Perubahan-perubahan tersebut 

dimaksudkan sebagai strategi dalam mengonsistemkan Islam sebagai agama yang 

sifatnya universal dan abadi. 

Transformasi dakwah adalah perubahan dalam gerakan dakwah atau 

penyampaian pesan-pesan dakwah. Transformasi adalah memberikan hal yang 

sebelunya tidak ada atau baru yang dapat merubah dan memberi pengaruh pada 

pemahaman serta pemikiran ataupun tingkah laku yang dipengaruhi oleh konteks. 

Transformasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai mana mestinya agar dapat 

menuai hal positif dalam setiap pribadi dan juga berdampak positif dalam 

interaksi sosial. 

Dakwah Islam di Indonesia tersendiri merupakan fardu bagi umat Islam 

dimana perubahan-perubahan sangat penting dilakukan dalam metode dakwah ke 

arah yang lebih baik lagi tentunya dengan melihat dan menyesuaikan kondisi 

perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat. Melihat keadaan sosial masa 

kini, dimana perubahan sosial serta kebudayaannya sudah pasti akan memberikan 

efek terhadap gerakan dakwah. Oleh karena itu, dakwah harus melakukan 

transformasi sesuai keadaan masyarakat pada masa sekarang. Saat ini bagi 

seseorang yang memiliki pemahaman yang masih sederhana tentang Islam, 

perilaku keagamaanya masih akan terlihat naïf atau mudah dibohongi. Karena itu 

transformasi Islam pun akan menjadi lebih kritis ketika pemahaman seseorang 

tentang Islam pun semakin tinggi, yang akhirnya melahirkan perilaku keagamaan 

yang semakin tinggi pula. Nyatanya, semakin rendah ilmu keislaman seseorang, 

maka perilaku keagamaanya pun rendah. 

Transformasi dakwah sejatinya mengarah pada bagaimana merubah 

perilaku umat dengan cara penyampaian pesan-pesan Islam agar pengetahuan 
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umat akan Islam pun semakin tinggi. Saat masyarakat dalam tekanan karena 

industri yang mengakibatkan masyarakat ikut stres yang jika dibiarkan tentu akan 

mengakibatkan perilaku-perilaku keislaman yang rendah. Hal tersebut jika 

diabaikan akan merugikan Islam, dengan demikian perlu adanya dorongan agar 

umat memadai tentang Islam. Dalam monopoli teknologi dan internet seperti 

sekarang  ini, maka memang perlu adanya perubahan-perubahan terhadap strategi 

dan media dakwah agar dapat mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi.
39

 

 

a. Faktor-Faktor Pembaruan Dakwah 

Bertolak dari ancaman maupun peluang dalam berdakwah di era milenial, 

maka dakwah perlu dikonsep kembali atau diperbaharui secara mendasar seiring 

perubahan atau perkembangan zaman. Wajah baru pemikiran maupun gerakan 

dakwah menjadi hal yang darurat dilakukan. Menurut Ilyas Ismail dalam bukunya 

Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial, ada beberapa hal mendasar 

yang menjadi alasan perlunya pembaharuan  dakwah, antara lain: 

1) Dakwah Faktor Penentu  Eksistensi dan Keberlangsungan Islam 

Eksistensi dan masa depan Islam tergantung dengan dakwah, karena itu 

Islam tanpa dakwah hanyalah tinggal nama saja, bahkan Syekh Ali Mahfuz 

mengemukakan bahwa tanpa dakwah, maka tidak akan ada Islam.
40

 Hal tersebut 

dibenarkan oleh Syekh Muhammad Gazali. Beliau berspektif bahwa  kemajuan 

dakwah horizontal dengan  kemajuan dakwah. Islam terdahulu meraih puncak 

kemajuan begitu pun kemuliaan diraih oleh umatnya, itu semua tidak terlepas dari 

kobaran usaha dan perjuangan dakwah mereka yang gigih dan maju serta kuat 
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pula. Hal serupa juga bisa digenggam oleh umat sekarang jika perjuangan dan 

kegigihannya pun sebesar umat terdahulu.
41

 

2) Pembaruan Dakwah Perlu Dilakukan 

Pembaruan pada hakikatnya mengandung arti al-Ishlah ila ma huwa al-

Ashlah yang maknanya perbaikan terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik. 

Hal tersebut juga dimaksudkan agar menghasilkan output berupa kemajuan-

kemajuan yang terus menerus kejenjang yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini 

diharapkan melahirkan konsep yang komprehensif yang mewujudkan reformasi 

penuh terhadap semua lini kehidupan sosial, sehingga diraih kemajuan peradaban, 

kondisi yang membuat masyarakat Islam tak hanya survive tetapi juga competitive 

di masa milenial. 

Dalam melahirkan perbaikan-perbaikan yang lebih baik, sudah semestinya 

pembaruan dakwah sudah dikategorikan hal wajib. Dalam artian ajaran pokok 

Islam seperti akidah, ibadah, syariat, dan akhlak merupakan ajaran yang permanen 

dan tidak perlu diubah. Tetapi bagaimana pokok-pokok maddah tersebut 

dipelajari, diajarkan, dimasyarakatkan, dan ditetapkan dalam dimensi ruang dan 

waktu. Selain itu perlu dihajatkan adanya perbaruan baik terkait pola, metode, dan 

media yang digunakan, terlebih jika ajaran yang bukan merupakan inti agama, 

seperti pemikiran serta pendapat yang lahir dari ijtihad ulama.
42

 

3) Adanya Fenomena Baru 

Pada hakikatnya pembaruan merupakan Sunnat Allah, karakter dari Islam 

sebagai agama terakhir, tidak hanya dalam hal kemasyarakatan, bahkan dalam hal 

iman atau akidah, perlu dilakukan adanya perubahan. Tentunya perubahan ke arah 

yang lebih baik.  
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Islam sebagai agama yang universal, tentu menemui banyak masalah. 

Pembaruan perlu dilakukan agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan 

yang terus mengalami perubahan. Masalah terus berdatangan, sementara wahyu 

sudah terputus sejak wafatnya Nabi Muhammad saw. oleh karena itu, perbaruan 

melalui ijtihad dimestikan agar Islam mampu berinteraksi dan menjawab segala 

persoalan nyata dalam masyarakat.
43

 

4) Abad  Baru  

Lahirnya abad baru membangun gelombang pejajahan baru yang disebut 

neo-kolonialisme yang menggandeng gerakan globalisasi. Dimasa lampau, 

penjajahan Barat atas Islam lebih bersifat fisik, merampas tanah, harta serta 

kekayaan negeri kaum muslimin. Namun di era sekarang, penjajahan tidak hanya 

bersifat fisik tetapi juga fikrah, sosial budaya serta agama. Budaya serta pemikiran 

Barat bak badai yang menghempas dinding-dinding masyarakat, bangsa maupun 

agama, tidak terkecuali masyarakat dan negeri-negeri Islam. 

Pondasi pemikiran serta kebudayaan Barat sangat dalam dan luas karena 

ditopang oleh mendunianya kekuatan baru yang dsebut teknologi informasi dan 

komunikasi. Oleh sebab itu, adanya pembaruan dakwah dimaksudkan untuk 

menangkis kebutuhan tersebut diberbagai tataran baik pembaruan dari aspek 

metode, infrakstuktur maupun konteks dakwah. 
44

 Pembaruan pemikiran Islam, 

termasuk pemikiran dakwah harus dijalankan untuk mewujudkan kesadaran baru 

yang dapat melahirkan narasi-narasi dakwah yang kompatibel dengan tantangan 

dan peluang dari abad baru. 
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b. Transformasi Sarana dan Media Dakwah Era Milenial (Dari Media 

Konvensional ke Media Sosial) 

Media dakwah menjadi salah satu hal pokok dalam keberlangsungan 

dakwah. Seiring berkembangnya zaman dari masa-ke masa, tentu media dakwah 

pun ikut mengalami transformasi sesuai keadaan maupun kondisi di masa 

tersebut. Seperti evolusi media akhir-akhir ini yang semaraknya media 

konvensional mampu dipukul mundur oleh gema media sosial. 

1) Media Konvensional dan Media Sosial 

Media sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Media akan terus 

berkembang seiring kemajuan dan perkembangan zaman. Secara umum, media 

dapat diklasifikasikan menjadu dua, yaitu old media yang akrab disebut media 

konvensional, kemuadian yang kedua adalah new media yang diistilahkan untuk 

media digital dan online.  

Media konvensional meliputi media lisan, media cetak, dan media 

elektronik, seperti radio, TV, dan film. Sementara itu, semua media yang 

menggunakan jaringan internet yang lumrah disebut media online atau media 

sosial mewakili new media.  

Media sosial yang umunya didefenisikan sebagai media daring (dalam 

jaringan) adalah media yag berbasis internet dimana para penggunanya dengan 

mudah dapat beradaptasi, menciptakan konten, saling berbagi antara pengguna 

satu dengan pengguna lainnya seperti facebook, twitter, mapun forum dan dunia 

virtual lainnya. Adreas Kaplan dan Michael Haenlein menafsirkan media sosial 

sebagai perpaduan antara aplikasi berbasis internet yang dibangun atas pondasi 

ideologi dan teknologi web 2.0, yang mengizinkan penciptaan dan pertukaran 

informasi atau konten antar sesama pengguna.
45
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Sebagai kepingan media baru, medsos memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan media konvensional. Ada beberapa karakteristik medsos, yaitu: 

a) Media sosial merupakan media nir-jarak dan nir waktu, artinya tidak 

mengenal ruang dan waktu karena interaksi dilakukan secara virtual diruang 

maya bukan face to face.
46

 

b) Efesien, cepat, terjangkau, baik dalam penciptaan, penyampaian maupun 

perolehan konten, karena medsos mengunakan sistem komunikasi digital 

yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sistem komunikasi analog. 

c) Interaktif, karena medsos memberikan keentengan pada pengguna saat 

berkomunikasi untuk saling bertukar informasi, edukasi, dan empati 

kesesama. Selain itu respon menerima dan memberi respon pun juga mudah 

dan cepat. Pada media konvensional, hanya sender yang aktif, sedangkan 

penerima lebih pasif. Berbeda dengan media sosial yang keduanya baik 

pengirim pesan maupun penerima pesan sama-sama aktif dalam 

berinteraksi.
47

 

d) Bersifat individual bukan lembaga, karena interaksi dengan perantara medsos 

umumnya mewakili orang per orang bukan lembaga. Hal ini sangat berbeda 

dengan media massa yang proses penyebaran informasi atau berita bukan atas 

nama indivudu melainkan mewakili lembaga. 

e) Medsos dapat dikatakan multimedia karena medsos merupakan kolaborasi 

dari banyak media yang secara kompak menjelma dan berpadu menjadi satu 

sistem media. Nyatanya, segala bentuk media komunikasi yang sifatnya face 
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to face meeting, seperti telepon, surat kabar, majalah, radio, TV, dan film 

sudah berpadu menjadi internet telepon, E-mail.
48

 

Adapun Michael Dawing menambahkan beberapa karakteristik khusus 

media sosial yang menjadi kelebihan tersendiri, yaitu: 

a) Persistent and permanent, konten yang bagikan melalui situs-situs media 

sosial akan tetap bertahan. 

b) Replicability, hal yang dibagikan bisa di salin tanpa mengurangi kualitasnya 

dan dapat disebar secara umum. 

c) Searchability, konten yang sebar dengan mudah dapat dicari secara online. 

d) Accessibility, memiliki kemudahan akses karena media sosial bisa 

dipergunakan kapan saja serta dimana saja selama koneksi jaringan masih 

terhubung.
49

 

Dengan mengenali karakteristik di atas, sudah jelas terlihat perbedaan 

antara media konvensional dan media sosial. Begitu pula bagaimana kelebihan 

media sosial yang mampu dinilai lebih unggul dari media konvensional. 

B. Tinjauan Tentang Wabah 

Penghujung tahun 2019 menjadi titik awal munculnya virus yang diberi 

nama Corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 yang lazim 

disebut virus Corona ini merupakan keluarga dari virus yang terkontaminasi 

burung dan mahluk mamalia termasuk manusia. Badan kesehatan internasional 

dunia, World Health Organization (WHO) berspektif  bahwa virus Corona dapat 

berakibat munculnya berbagai penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi 

pernapasan yang lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV.  
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Istilah Corona berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota, karena 

bentuk virus Corona terdapat paku yang menonjol yang mirip mahkota dan corona 

matahari. Virus yang dapat menyebabkan penyakit bronchitis menular pada 

unggas ini pertama kali diasingkan oleh para ilmuwan sejak tahun 1937. 

Corona masuk dalam kategori subfamili Coronavirinae dalam keluarga 

Coronaviridae. Virus Corona bersifat zoonosis, yang berarti merupakan penyakit 

yang bisa ditularkan antara manusia maupun hewan. Para pakar keilmuan telah 

meneliti selama 70 tahun dan menemukan fakta bahwa virus ini dapat 

menginfeksi banyak hewan seperti kucing, anjing, tikus, kalkun, kuda, babi, dan 

hewan ternak. Bahkan hewan-hewan ini dapat menularkan virus Corona kepada 

manusia. Dua peneliti yaitu Tyrrel dan Bynoe mendapatkan bukti bahwa virus 

Corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kulkur organ trakea 

embrionik yang didapatkan dari saluran pernafasan orang yang sedang flu 

tersebut.  

Virus Corona merupakan akar dari beberapa wabah di belahan dunia, 

termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang terjadi pada 

tahun 2002-2003, juga wabah Midde East Respiratory Syndrome (MERS) pada 

tahun 2015 di Korea Selatan. Akhirnya pada akhir-akhir ini virus Corona baru 

muncul dan gelari Covid-19 yang melahirkan wabah di Cina pada akhir tahun 

2019, dan akhirnya meluas diberbagai negara dibelahan dunia yang menyebabkan 

WHO mendeklarasikannya sebagai pandami global. 

Virus Corona yang lahir di Wuhan, Cina pada Desember 2019 ini pertama 

kali terdeteksi saat beberapa orang terinfeksi dan memiliki ciri yang sama, yaitu 

sama-sama telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di 

Wuhan. Kelelawar dicurigai sebagai sumber yang paling memungkinkan, 

pasalnya mereka telah berevolusi untuk hidup beradaptasi dengan banyak virus 
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dan mereka dijumpai sebagai akar untuk SARS. Ada pula dugaan bahwa 

kelelawar yang telah menularkan virus ke hewan peliharaan, seperti trenggeling 

yang dianggap hidangan lezat dibeberapa wilayah Cina yang mungkin 

menularkan virus ke manusia.
50

 

Gejala virus Corona golongan baru ini (covid-19) cukup bervariasi jika 

berdasarkan orang-orang yang telah terinfeksi. Ada juga yang dapat menyebabkan 

penyakit mulai dari yang ringan hingga fatal. Adapun gejala umumnya adalah 

batuk, sesak nafas, dan demam. Saat ini sudah ditemukan vaksin untuk firus 

tersebut, hanya saja belum dipakai secara menyeluruh. Para ilmuan telah 

mempelajari virus ini agar dapat dilakukan deteksi dini dan melakukan 

penyembuhan pada orang yang terimbas tetapi belum menunjukkan gejala. 

National Instutes of Health (NIP) berpendapat bahwa beberapa kelompok 

manusia memiliki resiko yang tinggi terjangkit komplikasi akibat covid-19, 

diantaranya para kaum muda, orang berusia 65 tahun keatas serta wanita yang 

sedang hamil. Berdasarkan rekomendasi CDC, ada beberapa bentuk pencegahan 

penyebarab vurus Corona, antara lain: 

a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun dengan lama 20 detik. 

b. Memastikan tidak menyentuh daerah wajah seperti mata, hidung, dan mulut 

dengan tangan yang belum bersih atau belum tidak dicuci. 

c. Menghindari kontak fisik dengan orang yang sedang sakit. 

d. Melakukan perlindungan terhadapat orang sakit dengan memakai masker dan 

karantina mandiri. 

e. Mensterilkan atau mewaspadai benda-benda yang disentuh oleh banyak 

umum seperti pegangan pintu, remot TV, dan benda-benda lainnya. 
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Merebaknya virus Corona ke Indonesia, berdampak pada semua bidang 

kehidupan sosial. Virus ini mulai mewabah ke Indonesia  pada awal tahun 2020. 

Berawal pada Maret 2020, pemerintah baik pusat maupun daerah telah 

memberlakukan sistem kerja dari rumah serta menerapkan sistem social 

distancing, pembatasan jam buka pada pasar dan toko-toko pembelanjaan, rumah 

sakit menerapkan pembatasan ruang tunggu dan ruang pengunjung area 

perbatasan kota atau kabupaten sampai areal masuk desa pun dilakukan 

pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan disinfektan, tempat umum seperti 

pantai dan tempat wisata lainnya sudah mulai ditutup, dan beberapa aktivitas 

pelayan publik sudah bersifat online. 

Terlepas dari banyaknya aspek yang terimbas covid-19, juga terdapat sisi 

baik didalamnya. Banyak masyarakat yang kreatif dalam merancang usaha baru 

dan memunculkan ide-ide produk makanan baru dan kebutuhan lainnya di dunia 

maya. Hal tersebut sebagai upaya-upaya dalam meluasnya covid-19. Himbauan 

pemerintah terkaid pencegahan mata rantai penyebaran virus ini pun didukung 

oleh ide-ide kreatif masyarakat.
51

 Termasuk dalam hal dakwah, berbagai cara 

kreatif dilahirkan masyarakat agar dakwah tetap bisa menggema. 

1. Pandangan Islam Terhadap Wabah 

Dalam hidup di dunia, layaknya manusia kita pasti tidak terlepas dari ujian 

dan cobaan bahkan musibah sekalipun. Begitu pula yang saat ini tengah dirasakan 

oleh seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Sebuah virus yang muncul 

pertama kali di Cina yang disebut covid-19 merupakan akar dari masalah yang 

kini menghujani dunia. 

Para ahli kesehatan pun kini menjadi rujukan untuk mengetahuai setiap 

perkembangan virus ini. Namun tidak sedikit pula berbagai pihak ikut serta 
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menanggapi dan memperbingcangkan virus ini sesuai pandangan dan ilmu 

masing-masing termasuk diantaranya para pemuka agama. Awal mula kasus ini 

baru trending, tengah ramai dikalangan masyarakat membahas pendapat seorang 

dai yang menyebutkan bahwa covid-19 merupakan senjata dari Allah yang 

dikirimkan untuk membantu muslim Uighur yang tengah tertindas oleh Cina. 

Berbagai kontroversi pun berdatangan dan masalah ini merebak ke segala hal 

termasuk komunitas muslim yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas 

peribadahan seperti salat jum‟at, umrah bahkan kegiatan salat tarawih yang sudah 

merupakan kegiatan rutin tiap tahunnya pun ikut terhenti.
52

  

Virus yang tergolong pandemi ini masih menjadi sebuah perdebatan 

dikalangan para pemuka agama sepeti ulama, kyai, dan para muballiq. Pasalnya 

covid-19 ini merupakan hal baru yang menimbulkan kontroversial di tengah 

masyarakat. 

Namun banyak pula yang mengaitkan antara covid-19 dengan penyakit 

yang menyerang para kaum muslimin di masa lampau. Baik keduanya sama-sama 

merupakan wabah yang dapat tertular ke orang lain. Misalnya dalam sejarah Islam 

dapat kita lihat bagaimana wabah penyakit yang menimpa kaum muslimin di 

masa lalu yang melumpuhkan Irak dan Syam pada saat itu. Hal ini terjadi saat 

para kaum muslimin telah melakukan peperangan yang lumayan dahsyat di 

Yarmuk yang kemudian kaum muslimin menetap di Syam. Tak lama kemudian 

para kaum muslimin pun digongcangkan dengan penyakit kolera yang mampu 

menghabisi kurang lebih 25.000 orang pada masa itu.
53

 Jadi tidak salah jika 

banyak pemuka agama yang mencoba menyamakan wabah tersebut dengan covid-
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19 karena secara kondisi mirip dengan covid-19 yang merenggut puluhan ribu 

korban. 

Menyikapi kondisi seperti ini, sebagai orang yang beriman seharusnya 

mampu berfikir bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini baik itu tentang 

kabaikan atauapun musibah, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Sang 

Khalik selaku pencipta alam semesta ini. Hal ini telah Allah gariskan dalam 

Firman-Nya dalam surah At-Taubah/9: 51. 

       

      

      

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang 

telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya 

kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal".
54

 

Ayat di atas mengajarkan bagaimana sesorang menghadapi suatu musibah 

setelah turunnya dan setalah terbukti musibah tidak dapat dielakan lagi. Ayat di 

atas juga menyimpulkan bahwa sebagai seorang mukmin harus sadar bahwa 

apapun ketetapan Allah pasti baik untuk dirinya. Jika yang menimpanya adalah 

kebaikan maka dia bersyukur. Adapun jika yang menimpanya merupakan hal 

yang sebaliknya, maka dia bersabar, serta berkata bahwa Dia pelindung kami dan 

hanya kepada Allah tidak kepada siapa pun orang mukmin harus bertawakkal. 

Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa yang menimpa kita semuanya harus 

dikembalikan kepada Allah bahwa semua yang terjadi sudah digariskan jauh 

sebelum kita diciptakan. Hal ini agar mengokohkan keimanan kita akan 

kebesaran-Nya dan menanamkan dalam hati bahwa tidak ada kehendak yang bisa 

mengubah kehendak dari Allah swt.
55
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Jika manusia dihadapkan dengan masalah lingkungan saat ini, terdapat 

kejanggalan bahwasanya kenapa agama-agama besar di dunia dengan masing-

masing ajaran moral sosialnya dan mahkluk lainnya bisa dikatakan kurang 

berperang dalam memecahkannya. Namun jika diamati, hal-hal yang akan 

mendatangkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, akan tampak bahwasanya 

penyebab utamanya terdapat pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Para 

manusia memacu semangat untuk mendapatkan kesenangan materi semelimpah 

mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan dunia, kebanyakan orang tidak segan-

segan melakukan penebangan pohon secara liar di hutan, menangkap ikan 

semaksimal mungkin tanpa memperhatikan yang masih tergolong bibit, 

pencemaran darat, air serta udara akibat pembuangan limbah, sampai pengurasan 

bahan mineral di perut bumi yang kian tidak terbatas. Semua hal itu 

menyimpulkan kurang adanya perhatian khusus terhadap ayat-ayat Allah, 

walaupun tidak dipungkiri bahwa sudah 15 abad berlalu Allah memberikan 

peringatan kepada manusia bahwa tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini 

baik di darat maupun di lautan kecuali ulah perbuatan manusia itu sendiri. Dewasa 

ini telah kita saksikan akan kebenaran peringatan Allah tersebut. Berbagai 

masalah lingkungan hidup karena ketamakan manusia akan materi. Oleh karena 

itu baik kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan kian terancam akibat ulah 

manusia itu sendiri.
56

 

Adapun pencegahan wabah covid-19 dalam pandangan Islam sebenarnya 

Rasulullah saw telah mewasiatkan solusi kepada umatnya sejak dulu. Rasulullah 

melarang umatnya untuk mendekati wilayah yang terkena wabah tersebut. Hal ini 

telah Rasulullah jelaskan dalam hadis beliau seperti berikut ini: 
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ا كَانَ بِسَرغَْ بَ لَغَوُ أَنه الْوَبََءَ قَدْ وَ  امِ فَ لَمه أْمِ فَأَخْبَ رهَُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ أَنه عُمَرَ خَرجََ إِلََ الشه قَعَ بَِلشه
عْتمُْ بوِِ بَِِرْضٍ فَلََ تَ قْدَمُوا عَلَيْوِ عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْوِ وَسَلهمَ قَالَ  إِذَا سََِ

  وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلََ تََْرُجُوا فِرَارًا مِنْوُ 
Artinya: 

Dari Abdullah bin Amir, (ia berkata), "Sesungguhnya Umar pergi ke 

Syam. Ketika Umar sampai di daerah Sargh, datang berita bahwa suatu 

wabah (Tha' un) telah menyebar di negeri Syam. Maka Abdurrahman bin 

Auf memberitahu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda pernah, 

"Bilamana kalian mendengar suatu daerah tengah dilanda wabah penyakit 

menular, maka janganlah kalian masuk ke sana. Namun bilamana di suatu 

daerah dilanda wabah penyakit menular, sedangkan kalian berada di sana, 

maka janganlah kalian keluar darinya. (HR. Bukhari)
57

 

 

Adapun asbabul wurud hadis di atas adalah bahwa Umar bin al Khathab 

telah pergi menuju Syam, maka sesampainya di Sargh bertemu dengan kepala-

kepala pasukan diantaranya Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah dan kawan-kawannya, 

maka mereka memberitahukan bahwa di Syam sedang berjangkit penyakit wabah. 

Maka 'Umar menyuruh Abdullah bin 'Abbas: Panggilkan kemari sahabat 

Muhajirin yang pertama dan ketika telah hadir semua di depan 'Umar, 'Umar 

memberitatu kepada mereka bahwa wabah sedang berjangkit di Syarn maka 

bagaimanakah pendapatmu. Sebagian berkata : Engkau telah keluar untuk sesuatu, 

maka lebih baik jangan mundur kembali. Sebagian lagi berkata : kau sedang 

membawa sisa-sisa sahabat Nabi, maka lebih baik jangan menghadapkan mereka 

kepada bahaya ini. Karena pendapat yang berselisih, maka 'Umar berkata: 

Pergilah kamu dan segera menyuruh untuk memanggil sahabat-sahabat Anshor 

dan ketika mereka ini dimintai pendapat, tidak berbeda dengan pendapat kaum 

Muhajirin itu. Karena berselisih, maka 'Umar berkata: Bangunlah kamu dari sini. 

Kemudian menyuruh untuk di panggilkan kaum Muhajirin Futuh Makkah dari 

                                                             
57

Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Al-

Bukhari (Cet. II; Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2014), h. 1068. 



42 
 

 
 

pemuka-pemuka bangsa Quraisy, maka mereka ini tidak sampai ada yang 

berselisih, semuanya berpendapat: Lebih baik kau bawa kembali orang-orang dan 

jangan kau hadapkan kepada wabah itu. Maka 'Umar segera memberi tahu 

(memerintahkan) bahwasanya besok akan berangkat kembali. Tiba-tiba Abu 

'Ubaidah menegur 'Umar : Apakah akan lari dari takdir Allah? 'Umar berkata: 

Andaikan selain kau hai Abu 'Ubaidah yang berkata demikian, sebab 'Umar tidak 

suka berselisih faham dengan Abu 'Ubaidah. Jawab 'Umar : Ia lari dari takdir 

Allah kepada takdir Allah. Bagaimanakah pendapatmu kalau kau membawa 

temakmu ke lembah yang mempunyai dua bidang ladang yang subur dan kering, 

tidakkah kalau kau bawa ke tempat yang subur berarti takdir Allah, dan jika kau 

bawa kebagian yang kering juga dengan takdir Allah. Kemudian datang 

Abdurrahman bin 'Auf yang sejak tadi tidak hadir karena suatu hajat, maka 

berkata: Saya mempunyai pengetahuan, saya telah mendengar Rasulullah saw 

bersabda : Jika kamu mendengar wabah berjangkit disuatu tempat jangan kamu 

masuk ke dalamnya, dan bila kamu berada di dalamnya, jangan keluar untuk 

melarikan diri daripadanya. Maka 'Umar mengucap Alhamdulillah dan segera 

kembali. (Bukhari Muslim)
58

 

Dikutip dalam buku Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup 

Sehat Melalui Hadist-Hadist Nabi oleh Nabil Thawil, pada masa Rasullah saw 

jika terdapat wilayah yang terkena penyakit Tha‟un, Rasulullah mengarahkan 

untuk mengisolasi diri atau mengkarantina para penderita disebuah wilayah 

tertentu yang memiliki jarak yang jauh dari pemikiman penduduk. Tha‟un 

sebaimana disebutkan Rasulullah wabah penyakit menular yang mematikan, yang 

akar masalahnya berasal dari Pasterella Pestis yang menyerang tubuh manusia. 

Jika manusia tengah dihadapkan situasi tersebut, hadis Rasulullah menjanjikan 
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pahala yang tidak sedikit serta surga bagi siapa saja yang sabar menghadapi 

wabah tersebut. “Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang 

meninggal karenanya).”
59

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. 

 الله رَسُوْلَ  سَألََتْ  أنَ ههَا أَخْبَ رَتْ نَا أنَ ههَا وَسَلهمَ  عَلَيْوِ  الله صَلهى النهبِِّ  زَوْجٍ  عَائِشَةَ  عَنْ  يَ عْمَرَ  بِنْ  يََْيَ  عَنْ 
عَثوُُ  عَذَابًَ  كَانَ  أنَهوُ  وَسَلهمَ  عَلَيْوِ  الله صَلهى الله نَبِي  فَأَخْبَ رَىَا الَطهاعُوْنِ  عَنْ  وَسَلهمَ  عَلَيْوِ  الله صَلهى  الله يَ ب ْ

 يَ عْلَمُ  صَابِرًا بَ لَدِهِ  فِ  فَ يَمْكُثُ  الطهاعُوْنُ  يَ قَعُ  عَبْدِ  مِنْ  فَ لَيْسَ  للْمُؤْمِنِيَْ  رَحَْْةً  الله فَجَعَلَوُ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى
بَوُ  لَنْ  أنَهوُ  هِيْدِ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَوُ  كَانَ  إلّه  لَوُ  الله كَتَبَ  مَا إِلّه  يُصِي ْ  الشه

Artinya: 

Dari Yahya bin Ya'mur dari Aisyah, bahwa ia menyampaikan kepada kami 

bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw perihal penyakit Tha'un. 

Kemudian Nabi saw menjelaskan kepadanya, "Sesungguhnya itu adalah 

adzab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Akan 

tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. 

Misalnya, setiap yang negerinya tengah dilanda penyakit Tha'un, namun ia 

bersabar tetap di negerinya karena ia tahu betul bahwa tiada sesuatupun 

yang menimpa dirinya melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah 

untuknya, maka pasti ia bakal mendulang pahala sebanyak pahala orang 

yang gugur sebagai syahid.” (HR.Bukhari)
60 

Virus corona sudah dinyatakan sebagai pandemi Coronavirus, beberapa 

negara telah melakukan beberapa lockdown di sejumlah wilayah yang terpapar 

covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
61

 

Wabah covid-19 yang menerpa dunia saat ini, jika kita amati sejarah Nabi 

merupakan sesuatu yang hampir sama. Oleh karena itu, salah satu solusi yang 

dapat kita ambil adalah melakukan karantina mandiri terhadap orang yang sudah 

terjangkit. Saat dahulu Rasulullah melarang umat untuk mendekati dan melihat 

penderita kusta. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah melarang orang-orang yang di 
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dalam wilayah yang terkena wabah untuk meninggalkan wilayah mereka. Dari hal 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa solusi karantina mandiri sudah ada sejak 

masa Rasulullah diaat sebuah wilayah terjangkit wabah agar tidak menularkan ke 

wilayah lainnya. Bahkan untuk memastikan anjuran tersebut terlaksana, 

Rasulullah membangun tembok disekitar wilayah terjangkit wabah. Selama 

isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan 

pengobatan yang jitu terhadap penderita. Para petugas medis juga diberikan 

pengamanan khusus agar tidak tertular. Selain itu, pemerintah harus tetap 

memberikan pasokan makanan kepada masyarakat yang terkarantina.
62

 

Perihal wabah covid-19 sekarang ini, sebagai orang yang beriman kepada 

Allah selain menerapkan metode karantina mandiri, baiknya kita harus 

meningkatkan spiritual kita atau hubungan kita kepada Allah swt. kita harus 

bertafakur lebih mendalam bahwa semua ini adalah rahmat-Nya, sebuah alarm 

dalam berfikir, menjadikan salah satu alasan kita untuk kembali mengingat Allah, 

memasrahkan segala doa dan usaha kita kepada Allah sambil berharap wabah 

yang menimpa segara dihapuskan-Nya karena sesungguhnya hanya Allah yang 

maha menciptakan dan meniadakan sesuatu.
63

 

Dari beberapa paparan di atas, dapat kita petik kesimpulan bahwa covid-19 

dalam perspektif Islam merupakan kejadian pandemi wabah virus seperti pada 

zaman Rasulullah saw. dan para sahabat yang akrab disebut tha‟un. meskipun 

masih terdapat perdebatan antara keduanya, namun tidak dipungkiri bahwa 

keduanya memiliki banyak kesamaan. Dapat kita simpulkan pula bahwa dalam 
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Islam, covid-19 ini merupakan ujian dan peringatan dari Allah swt. agar manusia 

kembali kepada-Nya. Allah swt. Maha kuasa akan alam semesta dan kita sebagai 

manusia biasa yang tiada daya serta upaya yang tentunya hanya dapat berharap 

dari Allah swt. semoga Allah segera mengangkat wabah di dunia khusunya di 

negeri kita tercinta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani “methodoligia” yang berarti 

teknik atau prosedur. Metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran umum atau 

menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis (theoretic perspectives). 

Sedangkan kata metode menunjuk pada tehnik yang digunakan dalam penelitian 

seperti, survey, wawancara dan observasi.  

Menurut John Creswell yang dikutip oleh Setiawan mendefinisikan 

penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan 

identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti.
64

 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana kualitatif adalah suatu 

penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan 

disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data 

yang pada umumnya itu bersifat kualitatif.
65

 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan harapan pada tahap 

proses menganalisis suatu masalah, penelitian bisa bersifat deskriptif dan 

mengetahui hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dengan proses 

pendekatan yang di padukan dengan teori yang berdasar kepada fakta yang ada 

sehingga tidak memunculkan suatu opini.  
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Menurut Anggito dan Setiawan menyatakan karakteristik penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya dalam eksperimen). 

Langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekangkan pada angka.  

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome.  

4. Penelitian kualitatif melakukan analis data secara induktif. 
66

 

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian sosial yang 

menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai 

fenomena.
67

 

Tujuan penelitian kualitatif 

Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu: 

a. Menggambarkan dan mengungkapkan. 

b. Menggambarkan dan menjelaskan. 

Menurut Moleong yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif 

adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui 

pengumpulan data terfokus dari data numerik.
68
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2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Merujuk Pada jenis penelitian yang digunakan penulis. Penulis 

menggunakan pendekatan yang dianggap bisa membantu dalam penelitian, 

dengan menggunakan pendekatan strategi dakwah. Pendekatan penelitian ini 

peneliti gunakan kepada pihak-pihak yang dijadikan narasumber untuk 

memberikan informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

C. Sumber Data  

Sumber data merupakan wadah pengambilan data yang digunakan untuk 

mendapatkan suatu informasi. Dalam hal ini berdasarkan pengumpulan data, 

maka sumber data di bedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer 

diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data perimer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
69

 Adapun yang 

menjadi narasumber dari penelitian ini adalah: Panitia Pelaksana dakwah berbasis 

virtual, dai, pemerintah Desa, tokoh agama, dan masyarakat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature, 

internet, majalah, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, data statistik dan 

dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian.
70

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan untuk membuat laporan ini penulis 

menggunakan riset lapangan. Riset lapangan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan terjun langsung kelapangan, dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi penelitian dan mengamati objek untuk menambah data 

mengenai penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini bertempat di 

Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Guna mengumpulkan data yang diperlukan, maka dapat digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi   

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi 

terbagai atas observasi partisipan dan non-partisipan.
71

 Observasi yang dilakukan 

penulis pada penelitian ini adalah jenis observasi non-partisipan, dimana peneliti 

hanya di luar kegiatan berperan sebagai penonton untuk melihat dan mengamati 

proses interaksi yang ada di Bontomanai. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara terbagi atas wawancara terstruktur, 

wawancara tidak terstruktur, dan wawancara kelompok.
72

 Dalam penelitian ini,  

teknik yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara berstruktur dan tidak 

berstruktur. Adapun yang akan diwawancarai antara lain: Panitia Pelaksana 

dakwah berbasis virtual, dai, pemerintah Desa, tokoh agama, dan masyarakat. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen 

yang telah tersedia, dengan cara mencatat atau menyalin data tersebut. 

Dokumentasi maksudnya pengumpulan data bisa dengan foto, video atau dengan 

menulis informasi yang didapatkan dari informan. Dokumentasi dari penelitian 

ini, peneliti melampirkan foto-foto dari seputar hal yang berkaitan dengan dakwah 

virtual.
73

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

sistematis dan dipermudah olehnya. Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas 

yang bersifat oprasional agar sesuai dengan pengertian dari peneliti sebenarnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian diolah menjadi suatu informasi yang 

merajuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu dalam pengumpulan data 

dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup 
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akurat. Tolak ukur keberhasilan penelitian juga bergantung pada instrumen yang 

digunakan. Untuk peneliti lapangan yang meliputi pedoman wawancara atau 

daftar pertanyaan yang telah disediakan membutuhkan alat bantu. Dibutuhkan 

handphone yang digunakan untuk merekam dan dokumentasi, buku dan pulpen 

untuk mencatat informasi yang diberikan narasumber.
74

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Data 

yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk 

verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.
75

 

Dari hasil pengamatan yang diperoleh peneliti melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang relevan selanjutnya dijadikan hipotesis (ide). 

Berdasarkan waktunya, teknik anlisis data kualitatif dilakukan dengan dua 

cara
76

, yaitu 

1. Teknik analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis data yang dilakukan 

sebelum peneliti memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan. 

2. Teknik analisis selama di lapangan, yaitu analisis data yang dilakukan pada 

saat pengumpula data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus samapai tuntas hingga datanya sudah jenuh. 
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Analisis data model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugeng 

Pujileksono dalam bukunya Metodde Penelitian Komunikasi Kualititaf, 

mengemukakan tiga tahap
77

, yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan dirangkum kemudian 

dipilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang 

data yang tidak perlu. Memilih data sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data berarti mendisplay/menyajikan data dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hungan antar kategori. Penyajian data yang sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang dipahami. 

3. Condusion Drawing and Verification (Penarikan Pesimpulan) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap 

kesimpulan awal masih bersifat sementara yang akan berubah bila diperoleh data 

baru dalam pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang di 

awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
78
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan uji kredibilitas data (validasi internal), uji 

depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validasi 

eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).
79

 

Penelitian kualitatif memakai beberapa teknik, yakni: 

1. Kepercayaan (Kreadibility) 

Validitas internal atau kreadibilitas data dimaksud untuk membuktikan 

data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Teknik dalam mencapai kreadibilitas adalah perpanjangan pengamatan, 

triangulasi, peningkatan ketekunan di dalam penelitian dan berdiskusi dengan 

teman sejawat.
80

 

2. Trianggulasi  

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber diluar sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya 

dilakukan cross check agar hasil dari penelitian bisa dipertanggungjawabkan. 

3. Memperpanjang pengamatan 

Memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan 

kemudian melakukan pengamatan, wawancara dengan narasumber yang pernah 

ditemui maupun yang baru. 

4. Kebergantungan (Depandibility) 

Kebergantungan digunakan untuk menjaga kehati-hatian terjadinya 

kesalahan didalam mengumpulkan dan menginterprestasikan data sehingga data 
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bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara untuk mendapatkan bahwa 

proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui audit dipendability 

oleh dosen pembimbing. 

5. Kepastian (Konfermability) 

Kepastian digunakan untuk menilai hasil dari penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengecek data dan informasi hasil dari penelitian yang didukung 

oleh materi yang ada pada pelacak audit.
81

 

Dalam melakukan pengujian keabsahan data bisa dilakukan dengan 

beberapa teknik yaitu kepercayaan, trianggulasi, memperpanjang pengamatan, 

kebergantungan dan kepastian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Gambar 1 

  Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Sulawesi Selatan tepatnya di sebelah Selatan Kota Makassar. Ibukota Kabupaten 

Gowa, yaitu Sungguminasa, yang posisinya kurang lebih 11 (sebelas) kilometer di 

sebelah selatan pusat kota Makassar yang akrab disebut sebagai kota Daeng. 

Kabupaten yang berada disebelah selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan 

dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota lain, yaitu di tepi bagian utara berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Kabupaten Maros, adapun sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Sedangkan di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Penduduk asli kabupaten Gowa 
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adalah orang-orang suku makassar dan beragama Islam. Selain penduduk asli 

penduduk suku Makassar terdapat pula suku Bugis, Mandar, Toraja, Jawa dan 

sebagainya. 

  Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 

167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 

berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 

kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 

Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 

27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 

Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 

Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah 

di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Bentuk topografi wilayah yang 

sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 

sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan 

untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 

adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. Di atas 

aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama 

dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili 

dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, 

komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar 

sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang 

berkekuatan 16,30 Mega Watt. 
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  Bontomanai adalah sebuah kelurahan yang terletak di Jalan Poros Malino 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ± 8 km dari kota Sungguminasa. 

Sebelum menjadi kelurahan, Bontomanai berada di bawah pemerintahan 

kelurahan Borongloe, dan resmi dimekarkan pada tahun 1991, karena sudah 

memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan luas wilayah dan jumlah 

penduduknya. Selain itu Kantor Camat Bontomarannu berada diwilayah 

Kelurahan Bontomanai serta, terdapat pula Puskesmas, BRI, Masjid tertua di 

Bontomarannu juga mengalir sebuah sungai dan bendung yang mengairi ± 318 ha 

sawah. Nama Bontomanai itu sendiri mengandung makna/arti : Bonto artinya 

daratan dan Manai artinya naik ke atas yang berarti bahwa” Tempat yang tinggi 

(di atas) yang masyarakatnya ingin maju terus dan hidup yang layak. 

  Kelurahan Bontomanai adalah salah satu Kelurahan yang terletak di 

wilayah Kecamatan Bontomarannu, di bagian timur Kabupaten Gowa dengan 

jarak ± 8 km dari ibukota Kabupaten (Sungguminasa), Luas wilayah ± 1.269,39 

ha dengan batas- batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara (Kecamatan 

Pattallasang), sebelah Selatan (Kecamatan Palangga), sebelah Barat (Kelurahan 

Borongloe dan Kelurahan Romanglompoa), sebelah timur (Desa Pakatto dan Desa 

Sokkolia) 

  Kelurahan Bontomanai mempunyai kondisi wilayah yang datar dengan 

ketinggian 250 meter dari permukaan laut, namun demikian tanahnya cukup subur 

untuk lahan pertanian, perkebunan serta ada Bendung untuk mengairi sawah 

petani. 

2. Agama 

  Agama adalah merupakan pondasi dan landasan bagi seluruh umat 

manusia dalam melaksanakan aktifitas keseharian dan juga sebagai pedoman 
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hidup dalam mengarungi kehidupan. Oleh karenanya manusia senantiasa dituntut 

untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya, masing-masing. Terutama di 

Kelurahan Bontomanai para penganut agama senantiasa menjalani rasa toleransi 

beragama, saling menghargai dan menghormati dalam pelaksanaan peribadatan 

yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pembangunan sosial 

kemasyarakatan jumlah pemeluk agama di Kelurahan Bontomanai adalah sebagai 

berikut : 

Tabel. 4.1 

NO Agama Lingkungan Jumlah Persentase 

% Bontomanai Cambaya 

1. Islam 2.231 1.787 4.018 99,92% 

2. Kristen - 3 3 0,08% 

3. Hindu - - - 0% 

4. Budha - - - 0% 

Jumlah 2.231 1.790 4.021 100% 

Sumber: Kelurahan Bontomanai 

  Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan 

Bontomanai mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah persentase 

93% disbanding dengan penganut agama lain. 

B. Bentuk Dakwah di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Bontomanai 

  Dakwah merupakan sebuah kegiatan mengajak orang lain untuk taat lebih 

juah kepada Allah swt. Dakwah merupakan sebuah aktivitas inti dalam Islam agar 

pokok dari tujuan dakwah yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam demi kebaikan 

masyarakat dunia dan akhirat dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam kondisi dan 
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situasi apapun dakwah harus tetap diserukan meskipun tantangan yang dihadapi 

teramat besar sekalipun. Seperti halnya Rasulullah di dalam menyampaikan 

kebenaran tentang agama Islam, beliau senantiasa mendapatakan berbagai 

rintangan yang sangat luar biasa bahkan sampai pada mempertaruhkan jiwa 

Rasulullah sendiri. 

  Seperti halnya sekarang ini, di tengah gejolak pandemi covid-19 yang 

belum usai yang membatasi masyarakat untuk berkumpul di satu titik, umat Islam 

khususnya para dai atau muballig dituntut untuk berkreasi solusi agar nikmatnya 

dakwah tetap dapat mengalir kepada mad‟u. Para pengemban dakwah harus 

menemukan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi 

agar dakwah tetap dapat tersampaikan dengan baik. Salah satu opsi yang 

cenderung dipilih untuk masalah ini adalah dakwah virtual. 

  Peneliti melakukan wawancara kepada dai di Kelurahan Bontomanai 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sebagai berikut: 

  Muhammad Alfian J sebagai salah seorang panitia pelaksana kajian 

dakwah mengatakan bahwa: 

Kajian dakwah yang dilakukan disini yang bertempat di masjid Al-Ihsan 

seperti biasanya, yaitu mengundang penceramah untuk menyampaikan 

dakwah, serta mengumunkan kepada masyarakat untuk datang 

mendengarkan kajian dakwah. Namun metode tersebut saat situasi normal 

sebelum adanya covid-19.
82

 

  Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa kegiatan dakwah di 

Kelurahan Bontomanai sebelum adanya wabah covid-19 mengunakan media 

mimbar (tatap muka) yang mengandalkan kemampuan berbicara para muballiq. 

Kemudian Alfian menambahkan bahwa: 
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Namun setelah adanya covid-19, kami disini menempuh metode yang 

memungkinkan untuk kajian dakwah tetap berjalan dan juga tetap 

mengindahkan himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan kerumunan, 

yaitu dengan memanfaatkan media sosial facebook sebagai perantara 

penyampaian pesan. Jadi saya dan beberapa teman membentuk akun 

facebook dengan nama Ta‟lim Al-Ihsan Gowa. Nah jadi para penceramah 

itu berceramah lewat akun itu, tidak masing-masing dai berceramah 

menggunakan akun pribadi mereka. Kajiannya itu dilaksanakan setiap hari 

kecuali hari senin. Tinggal bagaimana kita sebagai pengurus berusaha agar 

jadwal kajian dakwah online ini bisa sampai kepada masyarakat.
83

 

  Jadi, dari hasil wawanacara peneliti di atas, dapat dikemukakan bahwa 

metode yang dipakai oleh dai dan pengurus dimasa pandemi covid-19 merupakan 

metode ceramah seperti pada umumnya, yaitu mengandalkan kemampuan 

berbicara sang dai yang kompeten, akan tetapi menggunakan media sosial 

facebook. Akun facebook tersebut dibentuk oleh panitia dengan nama ”Ta‟lim Al-

Ihsan Gowa”, kemudian para dai berdakwah melaui live streaming akun tersebut, 

bukan menggunakan akun facebook mereka masing-masing. Hal ini sebagai 

perantara agar ceramah bisa tersampaikan kepada jemaah yang berada dimana pun 

khususnya di wilayah itu sendiri yang tidak memungkinkan datang secara 

langsung di temapat kajian dakwah untuk mendengarkan dakwah. Dari penjelasan 

di atas, dapat pula disimpulkan pula bahwa metode yang digunakan adalah 

metode Al-Mau Izatil Hasanah, yaitu mengandalkan kemampuan dai dalam 

memberikan penjelasan-penjelasan tentang ajaran Islam, hanya saja yang menjadi 

pembeda adalah bentuk interaksinya tidak langsung karena menggunakan 

perantara media sosial. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam salah satu 

firman-Nya dalam QS An-Nahl/16:125. 
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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 sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk.”

84
 

  Oleh karena itu, yang menjadi tugas bagi para pengurus kajian dakwah 

virtual ini adalah menyebarkan kepada masyarakat lewat perantara akun facebook 

lembaga kajian virtual kapan waktu pelaksanaan dakwah virtual. Selain itu, 

pengurus membentuk grup whattsApp yang beranggotakan para pengurus dan 

beberapa jamaah yang kemudian setiap jamaah peneruskan jadwal kajian virtual 

ke kontak whattsApp mereka masing-masing. 

  Adapun tujuan diadakannya kajian dakwah virtual semata-mata untuk 

menyiarkan dakwah, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Alfian J. 

Kami mengadakan kajian online ini tidak membidik tujuan khusus, 

melainkan semata-mata ingin memberikan pelajaran tentang Islam kepada 

masyarakat, mempengaruhi sifat dan tindakan masyarakat untuk lebih baik 

lagi sesuai tuntunan Islam.
85

 

  Dari argumen narasumber tersebut, dapat memberi kejelasan bahwa kajian 

dakwah virtual yang diadakan di Bontomanai tepatnya di masjid Al-Ihsan sama 
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persis dengan kajian dakwah tatap muka biasanya, yaitu menyerukan ajaran Islam 

tanpa ada misi atau pencapaian khusus yang sedang ingin dibidik. 

  Hanya saja, penyampaian materi dikelompokkan dalam beberapa bagian. 

Dalam artian, setiap pertemuan ada beberapa kitab yang disamapaikan. Seperti 

kitab Fadlul Islam, Syama‟ilun Nabi, Syarah Ushul Ats Tsalatsah, Linnisau Fiqhu 

Zaujati dan kitab Mukhtashar Lathif. Kitab-kitab ini konsisten bergiliran tiap 

pertemuan dengan dai yang berbeda pula dengan maksud agar masyarakat tidak 

bosan dengan materi yang sama dan dai yang sama pula. Hal ini sesuai dengan 

wawancara penulis terhadap Alfian J, salah satu panitia pelaksana kajian dakwah 

virtual yang mengemukakan: 

Materi yang disampaikan bersifat umum, yaitu ajaran Islam. Namun, kami 

membagi materi dalam beberapa pembahasan atau kitab misalnya kitab 

Fadlul Islam, Syama‟ilun Nabi, Syarah Ushul Ats Tsalatsah, Linnisau 

Fiqhu Zaujati dan kitab Mukhtashar Lathif  serta pembahasan tafsir surah-

surah dalam Al-Qur‟an agar jamaah tidak bosan dengan materi itu-itu saja. 

  Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Aspina Damayanti 

Syarifuddin, salah seorang jamaah dari kajian dakwah virtual, Alpina mengatakan 

bahwa: Materi yang disampaikan oleh tiap penceramah berbeda-beda. Ada 

pembahasan kitab tentang Syarah Ushul Ats Tsalatsah, Tetapi yang paling saya 

suka adalah pembahasan tafsir Al-Qur‟an. Namun pada umumnya tentang ajaran 

Islam.
86

 

  Dari hasil wawancara penulis terhadap jemaah tersebut, dapat disimpulkan 

pula bahwa, meskipun dengan perantara virtual, masyarakat tetap bisa menyimak 

dengan baik apa yang disampaikan oleh para dai. Terbukti dengan ingatan 
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masyarakat yang cukup baik terhadap materi-materi yang disampaikan oleh para 

dai. 

  Dakwah merupakan hal mulia yang tidak sekadar menyebarkan kemulian 

Islam, tatapi dakwah juga harus memperhatian berbagai hal-hal penting mendasar 

seperti metode dakwah, media dakwah dan hal mendasar lainnya. Termasuk di 

dalamnya apakah masyarakat merespon dengan baik terhadap dakwah tersebut 

atau justru sebaliknya. 

  Mad‟u sebagai sasaran dakwah, menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

Termasuk bagaimana respon mad‟u, apakah mad‟u mengisyaratkan respon baik 

atau dalam aktivitas dakwah kita hanya sekedar menyampaikan materi semata. 

  Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan bagaimana respon 

masyarakat terhadap aktivitas dakwah virtual di Bontomanai, kecamatan 

Bontomarannu. Dari hasil penelusuran penulis melalui wawancara, tokoh agama 

dan tokoh masyarakat tanggapan positif terhadap kajian dakwah virtual tersebut. 

Hal ini sesuai dengan argumentasi Syamsul, salah seorang toko agama di 

Bontomanai. 

Akibat virus Corona yang masih melanda Indonesia hingga ke 

perkampugan, mengakibatkan kajian-kajian dakwah pun ikut dibatasi 

bahkan banyak yang diberhentikan sementara. Padahal kegiatan semacam 

ini perlu untuk diadakan untuk membangun masyarakat yang islami. Jadi 

saya sangat mendukung kegiatan ini, disamping karena dakwah tetap bisa 

sampai kepada masyarakat, kita juga tetap bisa menjalankan himbauan 

pemerintah untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang mengundang 

kerumunan.
87

 

  Hal tersebut dipertegas dengan pendapat Ilham Jafar yang akrab disapa 

Daeng Rowa. 
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Dakwah virtual merupakan solusi berlangsungnya kajian keilmuan yang 

saat ini terbatasi akibat virus. Selain itu, memiliki keunggulan dimana 

bukan hanya yang mendengarkan secara face to face yang dapat ilmunya, 

tetapi yang jauh dan terbatas akan keadaan pun dapat memperoleh 

ilmunya
88

 

  Marliana Astuti yang merupakan sekretaris Lurah Bontomanai ikut 

berkomentar tentang dakwah virtual yang dilaksanakan di wilayahnya. 

Alhamdulillah ada yang melaksanakan dakwah virtual tersebut, karena hal 

tersebut telah mengindahkan arahan-arahan kami dan juga barisan 

pemerintahan lainnya untuk menerapkan protokol kesehatan salah satunya 

menghindari kerumunan. Semoga dengan kegiatan ini pula, dakwah tetap 

bisa sampai kepada masyarakat meskipun  tingkat komunikasi antara 

kajian dakwah tatap muka antara dai dan masyarakat sedikit berbeda.
89

 

  Dari hasil penelusuran penulis tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh 

masyarakat dan masyarakat merespon dengan baik dengan diterapkannya kajian 

dakwah virtual ini. Mereka banyak mengambil hal positif dari kegiatan ini karena 

sejak virus Corona melanda, kegiatan-kegiatan keislaman seperti ini sudah sangat 

sulit untuk dijumapai secara langsung. Bahkan hal ini menjadi alternatif yang 

lebih mudah karena hanya dengan memanfaatkan internet dan media sosial, kajian 

dakwah bisa tetap diikuti meski hanya berdiam diri di rumah. Menikmati dakwah 

dari rumah juga merupakan bentuk pengindahan masyarakat terhadap perintah 

Islam terkait jika suatu daerah sedang dilanda wabah. Hal ini selaras dengan sabda 

Rasulullah saw. 

لَتْ رَسُوْلَ الله عَنْ يََْيَ بِنْ يَ عْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجٍ النهبِِّ صَلهى الله عَلَيْوِ وَسَلهمَ أنَ ههَا أَخْبَ رَتْ نَا أنَ ههَا سَأَ 
عَثوُُ الله صَلهى الله عَلَيْوِ وَسَله  مَ عَنْ الَطهاعُوْنِ فَأَخْبَ رَىَا نَبِي الله صَلهى الله عَلَيْوِ وَسَلهمَ أنَهوُ كَانَ عَذَابًَ يَ ب ْ

عْلَمُ صَابِرًا ي َ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَوُ الله رَحَْْةً للْمُؤْمِنِيَْ فَ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَ قَعُ الطهاعُوْنُ فَ يَمْكُثُ فِ بَ لَدِهِ 
هِيْدِ  بَوُ إِلّه مَا كَتَبَ الله لَوُ إلّه كَانَ لَوُ مِثْلُ أَجْرِ الشه  أنَهوُ لَنْ يُصِي ْ
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Artinya: 

Dari Yahya bin Ya'mur dari Aisyah, bahwa ia menyampaikan kepada kami 

bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw perihal penyakit Tha'un. 

Kemudian Nabi saw menjelaskan kepadanya, "Sesungguhnya itu adalah 

adzab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. 

Akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang 

mukmin. Misalnya, setiap yang negerinya tengah dilanda penyakit Tha'un, 

namun ia bersabar tetap di negerinya karena ia tahu betul bahwa tiada 

sesuatupun yang menimpa dirinya melainkan apa yang sudah ditetapkan 

oleh Allah untuknya, maka pasti ia bakal mendulang pahala sebanyak 

pahala orang yang gugur sebagai syahid.” (HR.Bukhari)
90

  

  Selain itu, para ibu rumah tangga yang berada di rumah ikut merasakan 

positifnya dari kajian dakwah virtual ini. Lina sebagai seorang istri 

mengemukakan pendapatnya lewat wawancara penulis. Saya ikut senang dengan 

kegiatan tersebut, suami saya yang rutin mengikuti kegiatan tersebut, sering 

memberitahu saya terkait ilmu yang didapatkannya selepas mengikuti kegiatan 

tersebut.
91

 

  Dari wawancara tersebut, dapat ditafsirkan bahwa hal positif lain yang 

dapat diperoleh adalah adanya transfer ilmu dari orang yang menyaksikan kajian 

dakwah virtual kepada anggota keluarga mereka. Tentu hal ini merupakakan 

bentuk komunikasi yang mengarah pada keluarga yang lebih baik. 

  Sama halnya kajian dakwah tatap langsung, kajian dakwah virtual ikut 

berperang penting dalam mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat. 

Syamsul ketika ditanya apakah kegiatan semacam ini dapat berpengaruh pada 
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perilaku masyarakat, ia mengemukakan bahwa: Saya rasa ini tentu berefek, jika 

masyarakat menyimak paling tidak ada sedikit yang tersimpan dikepala mereka.
92

 

  Tanggapan Syamsul terjawab dengan tanggapan Aspina Damayanti 

Syarifuddin ketika diwawancarai oleh penulis apakah kegiatan dakwah dakwah 

virtual ikut memberikan pengaruh kepada pribadi yang mendengarnya. 

Tentu berpengaruh, seperti halnya pada saat penceramah menjelaskan 

tentang puasa, disitu saya mendapat pelajaran terkait apa-apa yang harus 

dihindari ketika sedang berpuasa sehingga puasa kita tidak batal. Hal itu 

saya terapkan pada saat saya berpuasa.
93

 

  Dari penejelasan tersebut tentu dapat dipahami bahwa kajian dakwah 

virual pun tetap dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dari kasus 

tersebut, hal yang seperti ini yang diharapkan dari diserukannya dakwah, yaitu 

selain menambah pemahaman masyarakat tentang Islam, juga ikut mendorong 

perubahan sifat dan akhlak masyarakat yang mengarah pada keselamatan dunia 

dan akhirat. 

C. Peluang  dan Tantangan Transformasi Dakwah di Tengah Pandemi 

Covid-19   

  Kemajuan zaman dengan level ilmu dan teknologinya mampu 

menciptakan perubahan dalam lingkaran hidup manusia, baik di dalam cara 

berpikir, sikap maupun tingkah laku. Satu titik arah, mengungkap bahwa 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung memberikan 

predikat lebih sempuma kepada manusia dalam mengontrol, mengatur dan 

menjaga alam untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia. Namun 

jika dilihat dari pandangan lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
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berkontribusi dalam melemahkan sisi mental maupun moral generasi muda 

dengan kemudahan akses situs-situs pornografi dan porno aksi.
94

   

  Kecanggihan teknologi sangat memberi peluang bagi manusia dalam 

membidik segala kebutuhan yang diinginkannya, termasuk dalam pelaksanaan 

dakwah. Problematika kemudian muncul yaitu bagaimana efek dari teknologi 

informasi dan komunikasi terhadap pelaksanaan dakwah. Akibat teknologi selain 

dapat membawa efek positif juga menciptakan hal negatif. Misalnya televisi, 

sebagai salah satu media komunikasi massa tidak hanya efisien dan efektif karena 

mampu menjangkau kapasitas massa atau khalayak yang luas dan heterogen. 

Televisi bahkan mampu menjadi pengantar informasi dan transformasi budaya 

dan makna. Masyarakat menobatkan televisi sebagai kiblat informasi. Karenanya 

di era globalisasi yang kaya akan informasi, dimana televisi dan informasi sudah 

terbuka dan bernilai ekonomi tinggi, menjadikan televisi dipercaya dan 

mempunyai kekuatan dalam mengantarkan informasi terhadap masyarakat.
95

 

  Untuk mentransformasikan nilai-nilai agama menjadi prilaku keseharian 

umat manusia dibutuhkan dakwah. Dakwah dan masyarakat merupakan dua 

variabel yang memiliki hubungan timbal balik. Disatu sisi dakwah Islam dapat 

mengubah persepsi, sikap dan tindakan setiap anggota masyarakat modern sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Disisi lain masyarakat mempengaruhi orientasi dakwah 

yang bisa melonggarkan religius bagi masyarakat. Dakwah adalah segala kegiatan 

yang berpotensi dalam mengarahkan manusia kepada jalan Islam. Dakwah dapat 

berwujud ucapan lisan (da‟wah bil lisan atau bil lisanil maqal, bisa juga disebut 
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tabligh), wujud tulisan (da‟wah bil kitabah) dan bentuk pengembangan 

masyarakat. Dakwah juga mengandung arti kontrol sosial.
96

 

  M. Quraish Shihab mendetailkan bahwa memang jika dakwah yang 

dimaksud adalah dakwah yang sempuma, maka dapat dipastikan tidak semua 

orang dapat melakukannya. Di sisi lain, masyarakat kontemporer sekarang ini, 

bahkan peran informasi yang benar di tengah kehidupan yang kompleks ini, 

bahkan peran informasi yang sedemikian pesat dengan sajian nilai-mlai baru yang 

seringkali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus, yang 

menangani dakwah dan membentengi informasi yang menyesatkan.
97

 

  Dakwah sebagai bentuk ekspresi keimanan dan tanggung jawab kepada 

Allah swt. perwujudannya bukan saja dalam wujud kegiatan pembinaan 

peningkatan penghayatan ajaran (mobilitatif) atau memperbaiki penghayatan 

ajaran (reparatif), melainkan juga mengarah pada tataran yang lebih luas, yakni 

sebagai pelaksanaan ajaran Islam oleh individu-individu atau suatu kelompok 

dalam kehidupan kelompok bermasyarakat.
98

  

  Melihat dakwah dari aspek hubungan, antara dai dan masyarakat dalam 

keberadaannya di Indonesia saat ini, dapat menumbuhkan kajian yang kajian yang 

kritis terhadap keseluruhan paradigma dakwah yang berkembang. Melihat dakwah 

dengan pendekatan kualitatif yang umumnya dilakukan selama ini. 

  Dakwah bisa dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja yang terpenting 

semua dilakukan dengan tujuan utama yaitu amar ma‟ruf nahi munkar. Namun 
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dalam berdakwah tidak hanya sekedar berdakwah atau menyebar informasi saja, 

tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat dalam berdakwah yaitu mencari 

materi yang tepat, mengetahui kondisi psikologis objek dakwah (mad‟u) memilih 

metode yang tepat, dan menggunakan bahasa yang bijaksana, sopan, dan mudah 

dimengerti. Dalam berdakwah juga perlu dilakukan analisis agar dapat 

mengetahui apa kelemahan, kekurangan, peluang dan ancaman yang akan terjadi. 

Seperti halnya sekarang ini, dimana kita tengah dihadapkan dengan covid-19, 

begitu banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai media untuk 

berdakwah.  

  Pengguna internet semakin hari semakin banyak, dan meraka merupakan 

pengguna aktif media sosial. Dengan hadirnya internet sebagai ruang sosial baru 

dengan netizen sebagai warga internet merupakan satu peluang dan tantangan 

baru dalam aktivitas dakwah. Agar dakwah di era informasi tetap relevan, 

responsif, efektif dan produktif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, 

yakni setiap muslim adalah dai. 

  Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan 

menanyakan tentang apa saja tantangan dan peluang berdakwah menggunakan 

New Media (internet), Berikut beberapa peluang dan tantangan dari hasil telaah 

peneliti : 

1. Peluang dakwah virtual  

a. Muhammad Alfian J sebagai salah seorang pelaksana dakwah virtual 

berargumen bahwa dengan adanya kajian virtual sekarang ini, memberikan 

kemudahan bagi para juru dakwah dalam menyerukan dakwah kepada 

masyarakat. Tentu kajian dakwah virtual merupakan peluang yang 

cemerlang, apalagi pemanfaatan media untuk daring sekarang ini sangat 
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popular digunakan, tentu dengan metode virtual ini, dapat membantu 

jalanya dakwah apalagi di tengah pandemi sekarang ini.
99

  

b. Selain manfaat dari segi kemudahan, ternyata dakwah virtual memiliki hal 

positif lainnya, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh agama 

di Kelurahan Bontomanai. Syamsul berpendapat bahwah dengan adanya 

dakwah virtual adalah salah satu langkah yang tepat. Di samping karena 

merupakan metode yang tepat karena kita sedang dibatasi dalam 

berkumpul, disisi lain sedikit membantu juga dalam menyaingin atau 

meminimalisir tayangan-tayangan yang merusak. Seperti yang diketahui 

bersama bahwa sekarang ini dengan gampangnnya dan banyaknya tersebar 

video-video atau situs-situs yang dapat merusak, video yang berbau vulgar 

misalnya. Maka dari itu sebagai seorang dai harus memanfaatkan 

teknologi khusunya media sosial dalam menyampaikan dakwah. Kita juga 

saksikan bersama bagaimana masyarakat yang seperti diperbudak oleh 

gadget, sedikit-sedikit main handphone. Bayangkan jika video yang kita 

siarkan dinonton oleh banyak sekali orang, terlebih lagi jika orang-orang 

tersentuh hatinya dengan dakwah kita, maka ini merupakan amal jariah 

yang tiada putusnya mengalir kepada kita yang menyampaikan dakwah.
100

 

c. Dakwah berbasis virtual merupakan metode yang mengikuti 

perkembangan zaman. Seperti yang dikemukakan oleh Laudi Syamsuddin 

yang merupakan salah satu jamaah dakwah virtual. Laudi mengatakan 

bahwa berdakwah melalui internet ini merupakan hal yang kekinian, 

dengan berdakwah melalui internet atau sosmed, dakwah akan mudah 

tersebar karena netizen (masyarakat internet) semakin banyak. Dari sisi 
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peluang, lebih besar peluang untuk mencapai keberhasilan karena era 

sekarang ini merupakan era berkuasanya teknologi dan media sosial yang 

kian saat mengalami kemajuan.
101

 

2. Tantangan dakwah berbasis virtual 

a. Muhammad Alfian mengemukakan pengalamannya menjadi panitia 

pelaksana dakwah virtual. Alfian berpendapat bahwa tantangan dakwah 

berbasis adalah keterbatasan alat-alat dalam menyiarkan kajian dakwah 

virtual. Meskipun dengan rintangan ini, panitia pelaksana kajian dakwah 

virtual tetap mengusahakan terlaksananya dengan prasarana yang tersedia. 

Selain itu bagi kalangan orang tua, kemungkinan sulit menjangkau mereka 

karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang media sosial atau 

teknologi. Begitu pula syarat utama dalam menyaksikan dakwah virtual, 

yaitu kuota. Tiap individu harus memiliki kuota agar mampu terhubung, 

sedangkan dikalangan masyarakat khususnya golongan bawah tentu masih 

banyak yang terkendala dengan biaya tersebut.
102

 

b. Sebagai seorang dai dan juga penikmat tayangan dakwah virtual, Syamsul 

berpendapat bahwa tantangan lain dari syiar dakwah berbasis virtual yaitu 

para dai harus lebih cerdas dalam penyampaian dakwah, karena pasti 

berbeda tingkatan fokus jamaah kajian virtual dengan kajian secara 

langsung. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar pemirsa tidak 

bosan menyaksikan dibalik layar handphone mereka.
103

 

c. Selain masalah kouta dan jaringan, Laudy Syamsuddin sebagai masyarakat 

berargumen bahwa tantangan dakwah berbasis virtual juga terletak pada 

media online yang digunakan. Para juru dakwah dan mad‟u diharapkan 
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mampu menggunakan dan menguasai teknologi serta kemampuan dalam 

menggunakan sosial media yang sekarang ini merupakan titik fokus semua 

orang dengan perkembangannya yang kian menggila. Ketika muballiq 

dapat menguasai new media (internet dan media sosial) maka efektifitas 

dan level dalam penyampaian dakwah pun ikut berjalan dengan baik.
104

 

 Dari beberapa hasil penelusuran peneliti melalui wawancara dan 

mengamatan seperti yang terpaparkan diatas dapat ditarik kesimpulkan bahwa, 

berdakwah melalui jejaring sosial. Dakwah offline (tatap muka) masing masing 

terdapati peluang dan tantangan, serta masing masing juga memiliki kekurangan 

dan kelebihan. Berdakwah menggunakan perantara teknologi dan internet 

memberikan tantangan tersendiri kepada dai atau juru dakwah untuk sadar 

teknologi, bagaimana seorang dai mampu menguasai penggunaan teknologi, dan 

tantangannya adalah kemerataan jangkauannya tidak dapat menyentuh lapisan 

masyarakat karena new media belum berdampak secara menyeluruh. Baik karena 

kondisi wilayah yang menjadi faktor tidak tembusnya internet, masalah gaptek, 

keterbatasan ekonomi. Semua itu menjadi tantangan tersendiri terhadap interaksi 

dakwah virtual. Selain tantangan, adapula peluang berdakwah yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi dan internet dengan mudah dapat menjangkau 

masyarakat dengan cepat dimana pun dan kapan pun tanpa harus terjung langsung 

karena kian berjalannya waktu masyarakat internet pun kian mengalami jumlah 

yang lebih banyak lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang tranformasi dakwah di tengah 

pandemi covid-19 di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa, kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum pandemi covid-19 melanda dunia khususnya wilayah-wilayah di 

Indonesia, kegiatan dakwah di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan 

Bontomarannu, Kabupaten Gowa terlaksana seperti kajian dakwah pada 

umunya, yaitu dakwah tatap muka antara dai dan mad‟u. Namun setelah 

covid-19 dinyatakan sebagai wabah yang berbahaya, maka kegiatan 

dakwah pun melakukan transformasi atau perubahan dari kajian dakwah 

tatap muka menjadi kajian dakwah virtual yang memanfaatkan new media 

sebagai perantara. Dakwah dilakukan secara online melalui perantara 

sosial media facebook streaming. 

2. Peluang dan tantangan 

Peluang dakwah berbasis virtual yaitu lebih mudah memyampaikan pesan 

dakwah kepada masyarakat tanpa harus datang langsung di tempat kajian, 

membantu meminimalisir tayangan-tayangan negatif di media sosial, dan 

dakwah virtual mengikuti perkembangan zaman dimana masyarakat saat 

ini lebih aktif terjun di dunia maya. Adapun yang menjadi tantangannya 

adalah adanya sekat dari sisi mad‟u karena beberapa faktor, seperti 

masalah jaringan, ketidakpunyaan teknologi, kurangnya pemahaman 

tentang teknologi dan internet. Di sisi lain, dai juga harus paham dan 

cerdas dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi dan internet. 



74 
 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

  Dari hasil penelitian tentang fenomena transformasi dakwah di tengah 

pandemi covid-19 di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa, adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu: 

1. Dalam meningkatkan level siaran atau tayangan dakwah virtual, hendaknya 

panitia pelaksana lebih meningkatkan peralatan-peralatannya agar 

menghasikan kualitas video dan audio yang lebih maksimal lagi. 

2. Untuk meningkatkan daya tarik mad‟u, bagusnya jika sesekali 

menghadirkan narasumber atau dai-dai yang memiliki popolaritas dimata 

masyarakat. 

3. Perlunya kesadaran masyarakat untuk lebih giat dan aktif menyimak 

dakwah berbasis virtual demi pembangunan akhlak yang lebih baik. 
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