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KATA PENGANTAR

ا لحمد لله رب العا لمين  والصلا ة والسلا م علي اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومو لنا 
محمد و علي اله و صحبه اجمعين-  اما بعد 

Segala puji dan syukur tak terhingga, hanya untuk Allah swt 

atas segala curahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada yang 
dikehendaki-Nya. Salawat dan salam untuk Rasulullah saw beserta 
seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan harapan semoga 
keselamatan dan kebahagiaan yang tercurah kepada Rasulullah juga 
dapat dirasakan oleh para pengikutnya.

Buku ini membahas tentang sosiologi dakwah. Misi dakwah 
tidak pernah berubah dari masa ke masa. Meskipun demikian, dak-
wah berhadapan dengan realitas sosial yang selalu berubah dari wak-
tu ke waktu. Karenanya diperlukan kemampuan untuk menciptakan 
relevansi antara cita ideal dakwah dengan dinamika sosial. Buku 
ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena secara khusus 
membahas sosiologi dakwah. Bagaimana kontribusi sosiologi dalam 
aplikasi dakwah, bagaimana penerapan teori-teori sosiologi dalam 
praktik dakwah, bagaimana mendesain dakwah menghadapi peru-
bahan sosial, bagaimana strategi dakwah dalam mengatasi proble-
matika sosial, bagaimana mengoptimalkan dakwah di desa dan kota, 
serta bagaimana bentuk pendekatan sosiologi dalam penyusunan 
peta dakwah, secara gamlang akan dipaparkan dalam buku ini.
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Buku ini dapat dikatakan sebagai yang pertama dan sekaligus 
‘pembuka pintu’ bagi pengkajian sosiologi dakwah. Dikatakan de-
mikian, karena sebelumnya belum pernah ada buku yang secara khu-
sus membahas tentang sosiologi dakwah. Sebagai kerja ilmiah, tentu 
di sana-sini terdapat banyak kekurangan yang mengharuskan adanya 
pengkajian lebih lanjut mengenai tema besar dalam buku ini. Penulis 
sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keil-
muan dan praktik dakwah.

Makassar,  Juli 2022

Penulis,
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BAB I

PENGERTIAN 
DAN KONTRIBUSI 

SOSIOLOGI DAKWAH
A.   Pengertian Sosiologi Dakwah

Dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat selalu hidup ni-
lai-nilai tertentu untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan-
nya. Harus diakui bahwa nilai-nilai yang diidam-idamkan itu tidak 
selalu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Keti-
daksesuaian antara harapan dan kenyataan ini memaksa para ahli 

pikir untuk mencari penyebab-penyebabnya dengan jalan mempela-
jari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat, sehingga timbul ber-
bagai macam teori tentang masyarakat. Lambat laun teori-teori ter-
sebut dipelajari dan dikembangkan secara sistematis dan netral, ter-
lepas dari harapan-harapan pribadi para sarjana yang mempelajari-
nya dan juga dari penilaian baik atau buruk mengenai gejala-gejala 
atau unsur yang dijumpai di dalam tubuh masyarakat itu sehingga 
timbullah ilmu pengetahuan mengenai masyarakat.
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Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat Prancis bernama Au-
guste Comte menulis beberapa buah buku yang berisikan pende-
katan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia me-
nyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan 

menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama 
yang diberikannya tatkala itu adalah “sosiologi” (1839) yang berasal 
dari kata Latin socius yang berarti “kawan” dan kata Yunani logos 

yang berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi berarti berbicara 
mengenai masyarakat. Selanjutnya Comte berkata bahwa sosiologi 
harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-
-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi terse-
but harus disusun secara sistematis dan metodologis, tetapi sayang 
sekali Comte tidak menjelaskan bagaimana caranya menilai hasil-
-hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut. Lahirnya sosiologi, ter-
catat pada 1842, tatkala Comte menerbitkan jilid terakhir dari buku-
nya yang berjudul positive-Philosophy yang tersohor itu.

Sejak Herbert Spencer (Inggris) mengembangkan suatu siste-
matika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul Princip-

les of Sociology setengah abad kemudian, istilah sosiologi menjadi 
lebih populer dan berkat jasa Herbert Spencer pula sosiologi ber-
kembang dengan pesatnya.

 Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah 
masyarakat. Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat 
dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi, yang juga 
menjadi objek ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti: ekonomi, politik, 
ilmu jiwa sosial, sejarah, dan lain sebagainya. Ilmu ekonomi mem-
pelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan material-
nya dari bahan-bahan yang terbatas persediaannya. Ilmu politik 
mempelajari daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mem-
pertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan juga bagaimana 
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menghambat penggunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Ilmu jiwa 
sosial mempelajari perilaku manusia sebagai individu. Ilmu jiwa 
menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan-kemampu-
annya, perasaan kecewanya, cita-citanya, kebesaran jiwanya, dan 
sebagainya. Sejarah mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi 
pada masa silam. Sosiologi juga memperhatikan masa-masa silam, 
tetapi sosiologi hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa yang me-
rupakan proses-proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan 
antarmanusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Dakwah adalah segala usaha untuk mentrasnformasikan ajaran 
Islam dalam realitas sosial. Karenanya, dakwah selalu bersentuhan 
dengan dinamika sosial. Bahkan keberhasilan dakwah dapat dilihat 
pada kemampuannya dalam memberikan warna dan pengaruh terha-
dap realitas sosial tersebut.

Berdasarkan pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa sosiologi 
dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan gejala 

sosial yang berhubungan dengan aktivitas dakwah.

 Ruang lingkup sosiologi dakwah dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu: objek material dan objek formal. Objek material terkait 
dengan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat 
interaksi tersebut masih sangat general karena terkait dengan inter-
aksi di bidang hukum, politik, pendidikan, dan sebagainya, maka 
diperlukan objek formal untuk membedakan antara sosiologi dak-
wah dengan sosiologi hukum, sosiologi politik, dan sosiologi pendi-
dikan. Dalam hal ini, objek formal sosiologi dakwah adalah interak-
si sosial yang berhubungan dengan aktivitas dakwah. Dalam per-
spektif ini, dakwah yang dimaksudkan adalah dalam pengertian 
yang luas, yaitu mencakup dakwah bi al-lisaan, bi al-qalam, dan bi 

al-maal. Objek formal inilah yang menjadi ruang lingkup sosiologi 
dakwah.
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B.   Kontribusi Sosiologi Dakwah
Sosiologi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pelak-

sanaan dakwah. Kontribusi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai alat analisis untuk membaca perkembangan, fenomena, 
dan dinamika sosial yang terjadi di sekitar pelaksanaan dakwah.

2. Memberikan masukan yang aktual dan faktual mengenai realitas 
sosial dalam penyusunan perencanaan dakwah sehingga aktivi-
tas dakwah tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan ma-
syarakat.

3. Membantu untuk memecahkan problematika sosial yang diha-
dapi dalam pelaksanaan dakwah.
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BAB II

MASYARAKAT DALAM 
PERSPEKTIF ISLAM

A.   Individu dan Masyarakat
 Mana yang lebih penting, individu atau masyarakat? Perta-

nyaan filosofis ini telah menimbulkan berbagai pandangan di ka-
langan ilmuwan sosiologi dan antropologi. Ada yang menyatakan 
bahwa sebenarnya yang riil adalah individu, karena masyarakat ti-
dak akan ada tanpa ada individu. Sebagian yang lain berpendapat, 
bahwa yang riil adalah masyarakat, karena tidak satupun individu 
yang mampu bertahan hidup tanpa melakukan interaksi sosial.

 Terlepas dari mana yang paling riil antara individu atau ma-
syarakat, seorang sarjana Barat, bernama W. Montgomery Watt per-
nah mengajukan suatu pertanyaan ilmiah, yaitu : “Sesungguhnya 
manusia, sepanjang sejarah dan di belahan bumi manapun, mereka 
selalu hidup berkelompok. Persoalannya adalah nama apakah yang 
seharusnya diberikan kepada kelompok manusia tersebut ?”.

 Ada beberapa istilah yang diberikan oleh para ilmuwan untuk 
menandai suatu kelompok manusia. Dalam sosiologi, dikenal bebe-
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rapa istilah yang pengertiannya ditujukan pada kelompok manusia, 
seperti : nation (bangsa), people (rakyat), race (ras), mass (massa), 
strata (strata), clan (marga), tribe (suku), society (masyarakat), dan 
social class (kelas sosial).

B.   Konsep ‘Ummah’ dalam Alquran
Di dalam al-Qur’an, juga terdapat beberapa istilah untuk 

menggambarkan nama-nama bagi kelompok manusia itu, seperti : 
ummah, ‘asyirah, qawm, syu’ub, qabail, dan sebagainya. Di antara 
semua istilah al-Qur’an ini, yang paling populer dan sangat akrab 
dalam kehidupan sehari-hari terutama di Indonesia adalah istilah 
‘ummah’.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa istilah ‘um-

mat’ yang berasal dari kata ‘ummah’ mengandung empat arti, yaitu 

: pertama, mengandung arti bangsa, rakyat, atau kaum yang hidup 
bersatu padu atas dasar iman; kedua, diartikan sebagai penganut sua-
tu agama atau nabi; ketiga, khalayak ramai; keempat, umum, seluruh 

umat manusia1.

Ilmuwan Barat memandang bahwa istilah ‘ummah’ ditujukan 

kepada suatu kelompok masyarakat yang dibangun berdasarkan 
ikatan-ikatan agama atau keyakinan. Perspektif demikian, tampak 
misalnya dalam pengertian yang dikemukakan oleh W. Montgomery 
Watt, ‘…the word ummah came to be more and more restricted to a 

community with a religious basis’2.

Para sarjana Muslim juga telah berusaha untuk memberikan 
konsepsi yang jelas tentang istilah ummah. Manzooruddin Ahmed 
menyatakan bahwa ‘The community is described by the Qur’an as 

1 Hassan Shadily dkk., Ensiklopedia Indonesia 6, (Jakarta : Ichtiar Baru – 
Van Hoeve, 1984), hlm. 3701.

2 W. Montgomery Watt, Ideals Factors in the Origin of Islam, The Islamic 
Quarterly, II, No. 3, (Oktober, 1955), hlm. 161.



7

SO
SIO

LO
G

I D
AK

W
AH

 
Perspektif Sosiologi terhadap D

inam
ika D

akw
ah

ummah, the members as mu’minun (faithful), the ideology as Islam 

or submission to One God’3. Ismail al-Faruqi, mengartikan kata um-

mah sebagai sekelompok manusia yang bersifat trans-lokal, trans-
-rasial, dan trans-politik, yakni tidak terikat oleh batasan-batasan 
lokal, rasial, dan satuan politik negara. Ali Syariati, menyimpulkan 
bahwa Islam tidak menganggap hubungan darah, tanah, perkumpul-
an, pekerjaan, ras, dan indikator sosial lainnya, sebagai ikatan dasar 
yang suci dalam suatu kelompok manusia. Lalu tali apakah yang dipan-
dang oleh Islam sebagai ikatan yang paling suci? Bagi Syariati, yang 
menyatukan individu-individu manusia atau ummah itu adalah adanya 

arah dan tujuan yang sama yang digerakkan oleh suatu kepemimpinan 
yang sama. Di sinilah Syariati memandang keharusan adanya imamah. 
Syariati berpendapat, “Tidak ada sebutan ummah tanpa adanya imam-

ah”. Sebahagian kalangan menganggap bahwa pandangan Ali Syariati 
ini tidak netral, karena dibangun berdasarkan ideologi syiah. 

Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan ummah ? Kata ( ة  ( أمَُّ
ummah terambil dari kata (ُّعَمَّ  - يعَاُ م)‘amma – yaummu’ yang berar-
ti menuju, menumpu, dan meneladani. Dari akar yang sama, lahir 
antara lain kata (ُْأم) ’um’ yang berarti ibu dan (م  imam’ yang‘ (إِمَا 

maknanya pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan 

pandangan, dan harapan anggota masyarakat.

Bernard Lewis, sebagai seorang orientalis, cenderung menga-
takan bahwa ummah sebenarnya adalah kata pinjaman. Apabila ke-
terangan ini benar, maka hal itu tidak menjadi persoalan, karena al-
-Qur’an kerap kali memang meminjam istilah-istilah asing atau isti-
lah lokal, tetapi kemudian diberi makna baru yang sarat nilai. Kalau 
ada kata Ibrani atau Aramaic yang sama pengertiannya dengan akar 
kata ummah, maka hal itu tidak aneh, karena Bangsa Yahudi dan 
Arab memang tergolong dalam ras yang sama yaitu Bangsa Semit.

3 Manzooruddin Ahmed, The Islamic Muslim State, dalam Islamic Studi-
es, Vol. I (Tahun 1962), hlm. 84.
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Karena kata ummah sudah begitu populer dan banyak diguna-
kan sejak dulu sampai sekarang, maka pengertian secara kebahasaan 
di atas tentu tidak memadai untuk memahami dinamika sosial yang 
terjadi dalam penggunaan kata ummah. Karenanya, ummah sebagai 
sebuah konsep perlu dikaji dan dipahami secara sistematis, kompre-
hensif, dan mendetail, agar tidak terjadi kerancuan dalam pengguna-
an kata ummah sebagai suatu konsepsi Islam.

 Dalam al-Qur’an, istilah ummah disebut sebanyak 64 kali 
dalam 24 surat4. Dalam frekuensi sebanyak itu, ummah mengan-
dung sejumlah arti, umpamanya bangsa (nation), masyarakat atau 

kelompok masyarakat (community), agama (religion) atau kelompok 
keagamaan (religious community), waktu (time) atau jangka waktu 

(term), juga pemimpin atau sinonim dengan imam.

 Ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung kata ummah dengan 

berbagai artinya, ternyata sebagian besar telah turun dalam periode 
Makkah, walaupun pada tahun-tahun akhir periode ini. Dari 24 surat 
yang memuatnya, hanya 4 surat saja (yang memuat 11 ayat dan 13 
kata ummah) yang turun di Madinah. Hampir semua kata ummah 

yang turun di Makkah itu menunjuk pada arti bangsa, bagian dari 
bangsa atau generasi dalam sejarah5.

 Sebenarnya, dalam al-Quran tidak ada pembatasan penger-
tian umat hanya ditujukan pada kelompok manusia, tetapi juga bisa 
ditujukan untuk kelompok hewan6. Dalam QS. Al-An’am [6]: 38 Al-
lah SWT berfirman:

4 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu’jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur’an 
Al-Karim, (Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 80.

5 Lihat Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur’an : Tafsir Sosial Berdasarkan 
Konsep-konsep Kunci, (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. 486.

6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-
-Qur’an, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 80.
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Terjemahannya :

‘Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan bu-

rung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan 

umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun 

di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun-

kan’.7

Rasulullah saw. bersabda: ‘Semut (juga) merupakan umat 

dari umat-umat (Tuhan) (HR. Muslim). Di Hadis lain Nabi bersab-
da: ‘Seandainya anjing-anjing bukan umat dari umat-umat (Tuhan) 

niscaya saya perintahkan untuk dibunuh (HR. At-Tirmidzi dan An-
-Nasa’i).

Konsepsi ini seiring dengan pandangan seorang sosiolog ber-
nama R. M. MacIver dalam mendefinisikan ‘community’ sebagai 
salah satu istilah sosiologi yang penggunaannya sering diidentikkan 
dengan kata ‘ummah’. Ia menyatakan bahwa :

“Community comes from having lived a life in common; it is 
a focus of social life, the common living of social beings...All 
the laws of the cosmos, physical, biological, and psychologi-
cal, conspire to bring it about that beings who live together 
shall resemble each other. Wherever men live together the de-
velop in some kind and degree distinctive common character-
istics, manners, traditions, modes of speech, etc”8.

7 CD Holy Quran, Keluaran Kelima, Versi 6.50 with Indonesian and Eng-
lish Translation oleh Perusahaan Perangkat Lunak “Sakhr”, 1997.

8 R. M. MacIver, Community, (London, 1928), hlm. 22.
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 Para pakar juga berbeda pendapat mengenai jumlah anggota 
kelompok manusia itu sehingga dapat disebut sebagai ummah. Ada 

yang mengatakan jumlahnya seratus orang dan ada yang menye-
butkan empat puluh orang. Namun, kesimpulan yang dapat diambil 
bahwa, kata ummah menggambarkan adanya himpunan atau sekum-
pulan orang.

 Karena kata ‘ummah’ merupakan istilah yang sangat erat ka-
itannya dengan realitas sosial, maka pemahaman terhadap ‘ummah’ 

sebagai suatu konsep perlu didekati secara sosiologis.

 Pendekatan sosiologi yang memadai dalam mengkaji kon-
sep ‘ummah’  belum banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. M. 
Quraish Shihab, sebagai ‘pendekar utama’ tafsir maudhu’i belum 
menggunakan pendekatan sosiologi sebagai salah satu ‘pisau’ ana-
lisis dalam membahas kata ‘ummah’.9 M. Dawam Rahardjo telah 
berusaha untuk mengkaji konsep ‘ummah’  dalam perspektif sosio-
logi, tetapi baru sebatas teori kontrak sosial dan teori civil society10. 
Belum ada pembahasan ‘ummah’ dalam perspektif teori konflik dan 
teori fungsionalisme struktural. 

Padahal, kedua teori ini sangat berpengaruh sebagai teori pa-
mungkas dalam paradigma fakta sosial11.

9 Lihat M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an : Tafsir Maudhu’i atas Pel-
bagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 325-329.

10 Lihat M. Dawam Rahardjo, loc. cit., hlm. 482-506.
11 Dalam sosiologi dikenal beberapa paradigma dalam melihat realitas 

sosial, di antaranya paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial di-
rintis oleh Emile Durkheim melalui karyanya The Rules of Sosiological 
Method (1895) dan Suicide (1897). Durkheim mengkritik Comte dan 
Spencer yang menganalisa sosiologi secara filosofis dan psikologis. 
Menurut Durkheim, pendekatan empiriklah yang harus ditonjolkan 
dalam sosiologi, karena riset empiris (social facts) inilah yang menja-
dikan sosiologi berdiri sendiri dan membedakannya dengan disiplin 
ilmu lainnya. Paradigma ini memiliki empat teori utama, yaitu : teori 
fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiolo-
gi makro.
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Kedua teori di atas banyak digunakan para sosiolog dalam 
menganalisis berbagai pola interaksi sosial. Bahkan para ilmuwan 
Islam pun telah banyak mengadopsi asumsi-asumsi dasar kedua teo-
ri ini secara tidak langsung dalam mengembangkan pemikiran Islam.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa salah satu perbedaan 
penggunaan kata ummah dengan qaum adalah kata ummah meng-
gambarkan kelompok manusia yang didasarkan pada ikatan rasa 
kasih sayang, sedangkan kata qaum menggambarkan kelompok ma-
nusia yang didasarkan pada ikatan kesukuan dan kebangsaan. Jika 
konsep ummah dan qaum ini diletakkan dalam perspektif teori fung-
sionalisme struktural dan teori konflik, maka baik pada kelompok 
manusia yang dikategorikan sebagai ummah maupun pada kelom-
pok manusia yang dikategorikan sebagai qaum, di dalamnya terda-
pat konflik dan struktur sosial yang memiliki fungsi tertentu.

Pikiran-pikiran sosiologi yang dikemukakan oleh Ibnu Khal-
dun sebagai seorang sosiolog muslim terkemuka, juga jarang bahkan 
tidak pernah ‘dilibatkan’ dalam mendiskusikan konsep ‘ummah’. 
Padahal, teori sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sangat 
relevan dengan konsep ummah dalam al-Qur’an.
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BAB III

TEORI-TEORI 
SOSIOLOGI DALAM 

PERSPEKTIF DAKWAH
A.   Teori Fungsional Struktural

Parson sebagai salah seorang tokoh teori fungsional modern 
berpendirian bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempela-
jari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur 
sosial12. 

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial 
yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan 
dan menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa 
setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain13.

12 Lihat Talcott Parsons, The Social System, (New York: The Free Press, 
1951).

13 George Ritzer, Sociology: A Multiple Paradigm Science, diterjemahkan 
oleh Alimandan dengan judul ‘Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpara-
digma Ganda’, cet. III, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 21.
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Teori fungsionalisme struktural memiliki pandangan bahwa 
realitas sosial itu sama seperti anatomi tubuh manusia. Anatomi tu-
buh manusia disebut organisme biologis, sedangkan realitas sosial 
disebut organisme sosial14. Dalam anatomi tubuh manusia tidak ada 
bagian tubuh yang tidak memiliki fungsi, semua bagian tubuh pasti 
memiliki fungsi. Begitu juga dalam realitas sosial, setiap struktur 
atau elemen sosial pasti memiliki fungsi. Tidak ada satupun elemen 
atau struktur sosial yang tidak memiliki fungsi.

Secara ekstrim, teori ini beranggapan bahwa pada tingkat ter-
tentu peperangan, perbudakan, dan kemiskinan itu ’diperlukan’ oleh 
suatu masyarakat. Robert K. Merton melihat bahwa perbudakan itu 
memiliki fungsi bagi masyarakat Amerika kulit putih, karena sis-
tem perbudakan itu dapat menyediakan tenaga buruh yang murah, 
memajukan ekonomi pertanian kapas dan menjadi sumber bagi sta-
tus sosial terhadap kulit putih15. Herbert Gans, dalam penelitiannya 
tentang sistem sosial di Amerika, menyimpulkan bahwa ada lima 
belas fungsi kemiskinan yang dapat dikategorikan menjadi empat 
kriteria, yaitu : fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi kultural, dan 
fungsi politik16.

Teori fungsionalisme struktural berpandangan bahwa indi-
vidu-individu yang terlibat dalam kolektiva-kolektiva sosial harus 
meleburkan kepentingan pribadinya demi terpenuhinya kepentingan 
umum, sebab semua individu dalam suatu kelompok sosial mela-
kukan interaksi secara bersama untuk mencapai suatu tujuan yang 

14 Lihat Herbert Spencer, Synthetic Philosophy, (New York: D. Appleton 
and Company, 1895).

15 Lihat Robert K. Merton, Manifest and Latent Functions’. On Theoritical 
Sociology. (New York: The Free Press, 1968), hlm. 73-138.

16 Herbert Gans, The Positive Functions of Proverty, AJS 78 (1972), hlm. 89-
275.
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sama17. Dengan demikian, teori ini memandang bahwa masyarakat 
dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian 
yang saling tergantung satu sama lain18.

Karena itu, dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, 
masyarakat harus selalu dalam kondisi seimbang dan teratur. Ke-
seimbangan dan keteraturan itu dimaksudkan untuk menciptakan 
stabilitas sosial. Jika semua struktur sosial yang ada dapat memberi-
kan fungsinya masing-masing, maka masyarakat itu akan menjelma 
menjadi masyarakat yang ideal. Check and balance di antara berba-
gai struktur sosial sangat berpengaruh dalam mewujudkan masyara-
kat yang stabil dan teratur.

Dalam pandangan teori fungsionalisme struktural, konflik so-
sial dalam masyarakat dapat mengganggu stabilitas sosial. Karena 
terlalu memberikan tekanan kepada keteraturan dalam masyarakat 
dan mengabaikan konflik dan perubahan sosial, maka secara ideolo-
gis teori fungsionalisme struktural termasuk teori yang konservatif. 
Bahkan, pendekatan fungsional ini dipandang sebagai agen teoritis 
bagi orang-orang yang menghendaki suatu status quo dalam sistem 

sosial19.

Lalu, bagaimana jika teori fungsionalisme struktural ini dile-
takkan dalam perspektif al-Qur’an. Umat Islam sebagai kelompok 
masyarakat disebut dalam al-Qur’an sebagai ‘ummatan wasathan’ 

untuk menunjukkan fungsi yang harus dimainkan oleh umat Islam. 

17 Michael S. Kimmel and Charles Stephen, Social and Political Theory: 
Classical Readings, (Needham Heights: A Pearson Education Company, 
1998), hlm. 341.

18 Margaret M. Poloma, Contemporary Sociology Theory, diterjemahkan 
oleh Yayasan Solidaritas Gadjah Mada (Yasogama) dengan judul ‘Sosi-
ologi Kontemporer’, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

19 Lihat George Ritzer, loc. cit., hlm. 25.
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Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 Allah berfirman:

Terjemahannya:

‘Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Is-

lam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (per-

buatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menja-

di kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya 

nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan 

sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi 

orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak 

akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang kepada manusia’. 20

 Ayat di atas menunjukkan bahwa fungsi yang harus dijalan-
kan oleh umat Islam adalah sebagai penengah (wasit) yang mampu 
berlaku adil terhadap berbagai struktur atau elemen sosial yang ada.

20 CD Holy Quran, op. cit.
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Dalam QS. Ali ‘Imran [3]:110 Allah berfirman:

Terjemahannya:

‘Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manu-

sia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, 

dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan 

kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik’.21

Masyarakat ideal yang digambarkan ayat di atas adalah ma-
syarakat yang berproses menuju nilai-nilai keutamaan yang landas-
annya adalah iman dalam melaksanakan fungsi ‘amar ma’ruf nahi 

munkar’.

Dalam QS. Ali Imran [3]: 104 Allah berfirman:

Terjemahannya :

‘Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan men-

cegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung’.22

21 CD Holy Quran, op. cit.
22 Ibid.
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 Dalam ayat ini, ummah tidak identik dengan masyarakat. 
Ummah di sini menunjuk pada bagian dari masyarakat yang meng-
emban suatu fungsi tertentu, yaitu tugas ‘amar ma’ruf nahi munkar’.  
Istilah ummah dalam ayat ini dapat diartikan sebagai kelompok ter-
tentu yang mewakili masyarakat.

Dalam sejarah para Nabi, selalu ada beberapa struktur sosi-
al, seperti : aghniya, al-mala, al-mutrafin, dan al-mustad’afin. Para 
Nabi datang untuk melakukan pembebasan bagi kelompok al-mus-

tad’afin dari tekanan aghniya atau al-mala. Dalam perspektif teori 
fungsionalisme struktural, Nabi dipandang sebagai pembebas karena 
melakukan tugas amar ma’ruf nahi munkar.

 Berkaitan dengan asumsi teori fungsionalisme struktural 
yang memandang realitas sosial sama dengan anatomi tubuh ma-
nusia yang digambarkan sebagai organisme sosial, Rasulullah saw. 
pernah bersabda: ‘Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang 

lainnya ibarat satu bangunan di mana yang satu memperkokoh yang 

lainnya’.

B.   Teori Konflik
Teori konflik ini dibangun dalam rangka menentang secara 

langsung teori fungsionalisme struktural. Karena itu, tidak menghe-
rankan apabila proposisi dan asumsi dasar yang diajukan oleh teori 
konflik bertentangan dengan proposisi dan asumsi dasar yang terda-
pat dalam teori fungsionalisme struktural.

Kalau menurut teori fungsionalisme struktural masyarakat ha-
rus berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi 
keseimbangan, maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Ma-
syarakat harus berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh 
pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Kalau 
menurut teori fungsionalisme struktural, setiap elemen sosial mem-
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berikan dukungan terhadap stabilitas secara umum, maka teori kon-
flik melihat bahwa setiap elemen sosial memberikan sumbangan ter-
hadap terjadinya konflik sosial.

Teori ini memandang bahwa konflik itu tidak selalu berko-
notasi negatif. Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing da-
lam kehidupan manusia, bahkan konflik merupakan gejala yang tak 
terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik bisa terjadi di mana-
-mana. Konflik dan pertikaian adalah hal yang tak terhindarkan di 
dalam tiap kelompok sosial23. Coser24 dan Simmel25 membuktikan 
dalam penelitiannya bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam su-
atu hubungan sosial.

Dahrendorf sebagai tokoh utama teori ini, mengemukakan 
bahwa konflik dapat menuntun masyarakat pada suatu perubahan 
dan pembangunan, karena dalam situasi konflik setiap elemen sosial 
terlibat dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan per-
ubahan dalam struktur sosial26.

Teori ini menganggap bahwa konflik sosial itu penting, kare-
na memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat. Berghe menge-
mukakan beberapa fungsi dari konflik sosial dalam kehidupan suatu 
kelompok manusia, yaitu : pertama, sebagai alat untuk memelihara 
solidaritas; kedua, membantu menciptakan ikatan aliansi dengan ke-
lompok lain; ketiga, mengaktifkan peranan individu yang semula te-
risolasi; keempat fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok ter-

23 Robby I. Chandra, Konflik dalam Hidup Sehari-hari, (Yogyakarta: Kanisi-
us, 2002), hlm. 17.

24 Lihat L. A. Coser, Continuities in the Study of Social Conflict, (New York: 
The Free Press, 1967).

25 Lihat G. Simmel, Conflict and the Web of the Group Affiliations, terjemahan 
oleh K.H. Wolff, (New York: The Free Press, 1953).

26 Lihat Ralp Dahrendorf, Class and Class Conflict in industrial Society, 
(Stanford: Stanford University Press, 1959).
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tentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya 
konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi jelas. Individu 
dan kelompok mengetahui secara pasti di mana mereka berdiri dan 
karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak 
dengan lebih tepat27.

Konflik memang mengganggu, namun gangguan tersebut da-
pat membawa keuntungan yang besar, yaitu dapat menjelaskan ba-
nyak hal yang tadinya tersamar dan terselubung. Konflik tidak perlu 
dipandang sebagai hal yang buruk dan mutlak harus dihindarkan. 
Walaupun pengalaman konflik sering membawa serta perasaan tidak 
enak, namun pada dasarnya konflik bermanfaat bagi orang-orang 
yang terlibat di dalamnya28.

Bagaimana konflik ini dapat diarahkan atau digunakan sebagai 
sesuatu yang bermanfaat ? William Chang misalnya, dalam melihat 
konflik etnik dan agama yang terjadi di Indonesia, menyimpulkan 
bahwa yang dibutuhkan adalah ‘manajemen konflik’. Konflik perlu 
diolah dan diubah menjadi kekuatan seseorang dan masyarakat un-
tuk menciptakan suatu kehidupan baru29.

 Mengingat pandangan-pandangan teori konflik yang terla-
lu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam 
masyarakat di samping konflik itu sendiri, maka penerapan teori ini 
membuat masyarakat selalu dalam kondisi tidak aman dari pertikai-
an dan pertentangan.

27 Lihat Peter Berger, Invitation to Sociology, (New York: Doubleday, 1963).
28 Lihat Robby I. Chandra, loc. cit., hlm. 29.
29 William Chang, Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini, (Jakarta : INIS, 

2003), hlm. 28.
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Lalu, bagaimana al-Qur’an memandang konflik yang diakibatkan 
oleh perbedaan-perbedaan di antara umat manusia. Dalam QS. Al-
-Baqarah [2]: 213 Allah SWT berfirman:

Terjemahannya:

‘Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perseli-

sihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gem-

bira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama me-

reka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manu-

sia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih 

tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada 

mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-kete-

rangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Al-

lah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran 

tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. 

Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya ke-

pada jalan yang lurus’.30

30  CD Holy Quran, op.cit.
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 Dalam ayat di atas dikatakan bahwa umat manusia itu ada-
lah ummah yang satu. Namun, dalam ayat itu juga dikatakan bahwa 
umat manusia itu berselisih atau melakukan konflik. Karena itulah 
Allah mengutus para nabi untuk mengurangi implikasi negatif dari 
konflik tersebut.

Allah SWT. memang tidak menghendaki persatuan mutlak 
di antara umat manusia, sebab ada maksud tertentu di balik adanya 
perbedaan-perbedaan di antara umat manusia. Salah satu maksud di 
balik perbedaan-perbedaan di antara umat manusia dijelaskan dalam 
QS. Al-Maidah [5]: 48:

Terjemahannya:

‘Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan mem-

bawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-

-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap ki-

tab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepa-

damu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan 

dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 
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dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah ber-

buat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, 

lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisih-

kan itu’.31

Jadi, maksud di balik perbedaan-perbedaan di antara umat ma-
nusia itu adalah agar mereka melakukan ‘fastabiqul khaerat’ atau 

berkompetisi menuju kebajikan. Perbedaan-perbedaan itu memang 
sengaja diciptakan oleh Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam 
QS. Al-Hujurat [49]: 13:

Terjemahannya:

‘Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal me-

ngenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Se-

sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal’.32

  Jadi, kebangsaan dan kesukuan itu menjadi dasar keaneka-
ragaman yang harus mendatangkan manfaat. Keanekaragaman itu 
dapat mendatangkan manfaat jika umat manusia berpegang teguh 
kepada ajaran-ajaran agama, sebab agama berfungsi mengingatkan 
adanya persamaan di antara umat manusia sebagai landasan persaha-
batan, tolong-menolong, dan persaudaraan.

31 CD Holy Quran, Ibid.
32 CD Holy Quran, Ibid.
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 Dalam kaitannya dengan teori konflik, maka dapat dikatakan 
bahwa konflik atau perbedaan-perbedaan di antara umat manusia 
itu dapat mendatangkan manfaat, jika umat manusia itu menjadikan 
ajaran-ajaran agama sebagai landasan dalam melakukan interaksi 
sosial.

Jika realitas sosial adalah perwujudan dari realitas ‘kedirian’ 
individu, maka dalam setiap individu juga terjadi konflik. Konflik 
dalam diri individu itu berwujud pada adanya pertentangan-perten-
tangan antara keinginan hawa nafsu yang dimotori syetan dengan 
keinginan kalbu yang dibimbing oleh keimanan. Pertarungan antara 
hawa nafsu duniawi dengan keimanan merupakan konflik dalam diri 
manusia. Memang, manusia tanpa nafsu tidak akan ada kemajuan. 
Manusia dapat melakukan karya-karya besar, inovasi, dan kreativi-
tas, karena adanya dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, jika manusia 
terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka akan menimbulkan ke-
rusakan. Jadi, manusia tanpa nafsu hidupnya akan monoton, karena 
tidak ada dorongan untuk beraktivitas. Sebaliknya, manusia yang 
terlalu memperturutkan hawa nafsu akan menimbulkan sesuatu yang 
destruktif.

Itulah sebabnya, Islam melalui puasa Ramadhan misalnya, 
mendidik orang-orang beriman untuk mengendalikan hawa nafsu, 
bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, sebab bukanlah manusia 
yang tidak memiliki hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu mampu di-
kendalikan, maka tidak akan menimbulkan sesuatu yang merusak, 
justru akan menuntun manusia untuk menuju surga. Dalam QS. Al-
-Fajr [89]: 27-30 Allah SWT. berfirman:
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Terjemahannya:

‘Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 

hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama’ah 

hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku’.33 

 Kemampuan mengendalikan hawa nafsu ini merupakan sa-
lah satu wujud ‘manajemen konflik’ yang dilakukan untuk mene-
ngahi dorongan hawa nafsu dan bisikan iman. Begitu juga dalam 
realitas sosial, yang diperlukan bukanlah menghapuskan perbedaan 
atau konflik itu, tetapi bagaimana mengatur dan mengelola perbeda-
an dan konflik itu sehingga mendatangkan manfaat dalam kehidupan 
sosial.

C.   Teori Siklus
Teori ini dikemukakan oleh salah seorang pemikir Islam, yaitu 

Ibnu Khaldun. Salah satu orisinalitas Ibnu Khaldun dalam sosiologi 
adalah metode analisis sejarah yang digunakannya. Menurut Khal-
dun, kajian sejarah adalah kajian kritis tentang berbagai aspek kehi-
dupan manusia masa lampau dan masa sekarang. Untuk memperoleh 
pemahaman yang komprehensif, maka diperlukan ‘Ilm al-‘Umran 

(sosiologi atau antropologi) sehingga melahirkan pemahaman dan 
penulisan sejarah yang obyektif dan bertanggung jawab. Tanpa ban-
tuan ilmu ini, maka kajian sejarah akan memantulkan nuansa yang 

serba kering dan miskin perspektif. Menurutnya, manusia bukanlah 
produk nenek moyangnya, tetapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan 

33 CD Holy Quran, Ibid.
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sosial. Karena itu, melalui ‘Ilm al-‘Umran  dapat diketahui forma-
si sosial dasar munculnya suatu negara serta peradaban bersamaan 
dengan munculnya hukum-hukum yang mengatur interaksi mereka.

 Berdasarkan tesis dan orisinalitas di atas, maka Ibnu Khal-
dun dipandang sebagai pelopor awal dalam ilmu-ilmu sosial yang 
empiris dan sistematis, jauh sebelum ilmu itu dikembangkan di Ero-
pa pada abad ke-19. Paradigma fakta sosial yang dikembangkan oleh 
August Comte dan Emile Durkheim yang sangat berpengaruh dalam 
kajian sosiologi, sebenarnya telah dikumandangkan lebih awal oleh 
Ibnu Khaldun.

Pemikiran sosiologi Ibn Khaldun dituangkan dalam kitabnya 
yang sangat terkenal al-Muqaddimah. Dalam karya monumental 
tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan ‘teori siklus’ dengan me-
nyatakan bahwa bila kumulasi dosa sejarah (dosa kemewahan, dosa 
kesombongan, dan dosa kerakusan) tidak dihindari, maka sebuah 
bangunan kekuasaan tidak punya alternatif lain kecuali hancur. Ke-
hancuran ini akan memberi peluang bagi munculnya bangunan ke-
kuasaan baru. Masyarakat manusia akan senantiasa dihadapkan pada 
situasi pasang-surut. Hal ini adalah hukum sejarah yang tak terelak-
kan. Bila lonceng kejatuhan dibunyikan, maka tidak ada kekuatan di 
permukaan bumi ini yang mampu menolongnya34.

Kekuatan ‘teori siklus’ yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun 
di atas begitu kuat dan kokoh, karena berdasarkan pengalaman be-
liau secara empiris yang berpetualang di beberapa negara dan terli-
bat secara langsung dalam berbagai intrik-intrik politik. Pengalaman 
empiris itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun teori-
-teorinya. Di samping itu, teori ini memiliki landasan yang kuat da-
lam al-Qur’an. Dalam QS. Al-Mu’minun [23]: 43 Allah berfirman:

34 Lihat Ahmad Syafii Ma’arif, Ibnu Khaldun dalam Pandangan Barat dan 
Timur, (Jakarta : Gema Insani Press, 1992).
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Terjemahannya :

‘Tidak (dapat) sesuatu umatpun mendahului ajalnya, dan ti-

dak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu)’.35

Hal senada terdapat dalam QS. al-A’raf [7] : 34, di mana Allah 
SWT berfirman:

Terjemahannya:

‘Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah 

datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang se-

saatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya’.36

Kebanyakan mufassir menginterpretasikan ‘batas waktu’ da-
lam ayat ini berarti batas waktu kejayaan atau keruntuhan suatu 
bangsa atau peradaban. Kebenaran dari ayat ini dapat disaksikan da-
lam bentangan sejarah yang panjang. Dalam ayat-ayat al-Qur’an di-
jelaskan tentang kehancuran bangsa-bangsa atau peradaban terdahu-
lu walaupun sangat kuat. Bangsa-bangsa kuno, seperti : Babilonia, 
Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan kerajaan-kerajaan yang diperin-
tah oleh berbagai dinasti, telah banyak yang lenyap dari peta poli-
tik dan peradaban. Di Indonesia dikenal pula kerajaan besar, seperti 
Sriwijaya dan Majapahit yang hidup berabad-abad tetapi kemudian 
runtuh. Sesudah Perang Dunia Pertama dan Kedua, banyak juga ne-

35 CD Holy Quran, op.cit.
36 CD Holy Quran, Ibid
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gara dengan identitas tertentu yang lenyap ditelan oleh kekuasaan 
lain yang lebih besar. Rezim Komunis di Uni Soviet telah menga-
lami keruntuhannya, sekalipun beberapa tahun sebelumnya kejadi-
an itu tidak bisa dibayangkan, karena Uni Soviet merupakan negara 
yang sangat kuat dalam bidang politik dan militer. Dalam kasus yang 
lebih spesifik di Indonesia, kekuasaan Orde Baru yang begitu kokoh 
dan secara teoritis sulit untuk ditumbangkan, akhirnya runtuh oleh 
gelombang reformasi.

Berbagai kenyataan sosial di atas menunjukkan bahwa rotasi 
sejarah yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun dalam ‘teori siklus’ 
benar-benar terjadi dalam realitas kehidupan umat manusia sepan-
jang sejarah.
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BAB IV

DAKWAH DAN 
PERUBAHAN SOSIAL

A.   Aspek-aspek Perubahan Sosial
Ideologi dan tujuan dakwah tidak pernah berubah dari waktu 

ke waktu. Akan tetapi, dakwah senantiasa berhadapan dengan dina-
mika sosial yang selalu berubah dari masa ke masa. Perubahan sosi-
al adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta 
semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua 
tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh 
unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, 
dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau mengguna-
kan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru.

 Boleh jadi bentuk fisik seseorang tampak modern tetapi pi-
kirannya tradisional, atau sebaliknya. Karenanya dalam pembahasan 
tentang perubahan sosial disebutkan beberapa aspek yang menga-
lami perubahan. Perubahan yang dimaksud menyangkut beberapa 
aspek, yaitu: pola pikir, perilaku, dan materi budaya.

Perubahan pola pikir masyarakat menyangkut persoalan sikap 
masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di seki-
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tarnya. Contohnya, sikap terhadap pekerjaan bahwa konsep dan pola 
pikir lama tentang pekerjaan adalah sektor formal (menjadi pegawai 
negeri), sehingga konsep pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sektor 
formal dan informal. Saat ini terjadi perubahan terhadap konsep ker-
ja lama di mana konsep pekerjaan tidak saja terkait dengan sektor 
formal (menjadi pegawai negeri sipil), akan tetapi dikonsepkan se-
bagai sektor yang menghasilkan pendapatan maksimal.

Perubahan perilaku masyarakat menyangkut persoalan peru-
bahan sistem-sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sis-
tem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti peru-
bahan ukuran kesejahteraan dari bentuk fisik yang gemuk ke bentuk 
fisik yang ramping.

Perubahan materi budaya menyangkut perubahan artefak bu-
daya yang digunakan oleh masyarakat, seperti: model pakaian, karya 
fotografi, karya film, teknologi, dan sebagainya yang terus berubah 
dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

B.   Fase-fase Perubahan Sosial
Perubahan sosial terjadi dalam beberapa fase, di mana setiap 

fase memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Fase-fase tersebut 
secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Fase pertama: primitif. Pada fase ini manusia hidup secara te-
risolir dan berpindah-pindah disesuaikan dengan lingkungan alam 
dan sumber makanan yang tersedia. Manusia pada fase ini hidup 
dalam kelompok-kelompok kecil dan terpisah dengan kelompok 
manusia lainnya.

Fase kedua: agrokultural. Pada fase ini manusia mulai mene-
tap di suatu tempat dan bercocok tanam di tempat tersebut. Hal ini 
dilakukan karena dukungan alam sudah mulai berkuran dan manusia 
semakin banyak.
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Fase ketiga: tradisional. Pada fase ini manusia mulai menge-
nal istilah ‘desa’ karena beberapa kelompok kecil masyarakat sudah 
menetap di suatu tempat dan saling berinteraksi, mengembangkan 
budaya dan tradisi internal serta membina hubungan dengan masya-
rakat sekitarnya.

Fase keempat: transisi. Pada fase ini kehidupan desa sudah 
sangat maju, isolasi kehidupan hampir tidak ditemukan lagi dalam 
skala luas, transportasi sudah lancar walaupun untuk masyarakat 
desa tertentu masih menjadi masalah. Secara geografis, masyarakat 
transisi berada di pinggiran kota serta hidup mereka masih secara 
tradisional, sistem sosial lama masih silih berganti digunakan dan 
mengalami penyesuaian dengan hal-hal baru dan inovatif. Karena-
nya, masyarakat transisi terlihat ambigu atau mendua dalam hal pola 
pikir dan perilaku, di satu pihak masih menganut sistem tradisional, 
namun di pihak lain mereka sudah terlihat individualis.

Fase kelima: modern. Pada fase ini kehidupan masyarakat su-
dah kosmopolitan dengan kehidupan individual yang menonjol, pro-
fesionalisme di berbagai bidang dan penghargaan terhadap profesi 
menjadi kunci hubungan-hubungan sosial di antara elemen masyara-
kat. Di sisi lain, sekularisme menjadi sangat dominan dalam sistem 
religi dan kontrol sosial serta sistem kekerabatan mulai diabaikan. 
Anggota masyarakat hidup dalam sistem yang sudah mekanik, kaku, 
dan hubungan-hubungan sosial ditentukan berdasarkan kepentingan 
masing-masing elemen masyarakat. Karena mereka telah berpendi-
dikan, maka masyarakat modern sangat rasional dalam memandang 
berbagai persoalan.

Fase keenam: postmodern. Pada fase ini masyarakatnya telah 
memiliki kemapanan finansial. Pola interaksi sosial mereka sudah 
modern, bahkan sudah melampaui fase modern. Karakteristik ma-
syarakat postmodern dapat digambarkan sebagai berikut:
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a. Memiliki pola hidup nomaden, artinya kehidupan mereka yang 
terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain menyebabkan 
orang sulit menemukan mereka. Hal ini disebabkan karena kesi-
bukan mereka dengan berbagai usaha dan bisnis, akhirnya mere-
ka bisa saja memiliki rumah di mana-mana di dunia ini.

b. Manusia postmodern sangat menghargai privasi. Karenanya, ke-
gemaran spesifik mereka menjadi aneh-aneh dan unik.

c. Kehidupan pribadi yang bebas menyebabkan orang-orang post-
modern menjadi sangat sekuler, memiliki pemahaman nilai-nilai 
sosial yang subjektif dan liberal sehingga cenderung terlihat sa-
ngat mobile pada seluruh komunitas masyarakat dan agama serta 
berbagai pandangan politik sekalipun.

d. Pemahaman orang-orang postmodern yang bebas pula menye-
babkan mereka cenderung melakukan gerakan back to nature, 

back to village, back to traditional, atau bahkan back to reli-

gi¸namun karena pemahaman mereka yang luas tentang perso-
alan kehidupan, maka ‘gerakan kembali’ itu memiliki perspektif 
yang berbeda dengan orang lain yang selama ini sudah dan se-
dang ada di wilayah tersebut.

Perubahan dalam perspektif dakwah harus berubah dalam arti 
yang positif, yaitu berubah dari sifat-sifat tercela kepada sifat-sifat 
terpuji.
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BAB V

DAKWAH DAN 
PROBLEMATIKA 

SOSIAL
A.   Radikalisme Agama

Pasca serangan terhadap World Trade Center (WTC) New 
York dan markaz Pentagon Washington DC. pada 11 September 
2001 menjadikan diskursus radikalisme agama semakin menguat di 
pentas internasional. Peristiwa tersebut telah  mengubah banyak ske-
nario tatanan dunia baru. Meskipun tidak seburuk yang digambarkan 
oleh Samuel P. Huntington sebagai ‘clash of civilitation’, namun tra-
gedi kemanusiaan itu sedikit banyak menyebabkan disartikulasi isu-
-isu kerjasama antara Islam dan Barat. Ada sebagian pengamat me-
mandang bahwa peristiwa 9/11 sebagai bagian dari “benturan pera-
daban” antara nilai-nilai Barat dan Islam. Menurut mereka, tragedi 
itu bukan isu fundamentalisme agama atau Islam politik, melainkan 
konflik esensial antara visi-visi moralitas dan etika yang bersaing. 
Dalam perspektif ini, tidak mengejutkan bahwa para teroris tidak 
menyebut tuntutan tertentu, tidak mempunyai sasaran teritorial khu-
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sus, dan juga tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Serangan 
9/11 semata-mata bertujuan untuk menghantam simbol-simbol dan 
hegemoni peradaban Barat dengan harapan dapat memberdayakan 
peradaban Islam.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara pengamat Is-
lam tentang istilah yang tepat untuk menggambarkan radikalisme Is-
lam. Hal ini terjadi karena penggunaan istilah radikalisme Islam se-
ringkali bermasalah dan stigmatis karena bermakna pejoratif dengan 
memberikan gambaran yang buruk, citra negatif, dan menyudutkan 
orang atau kelompok tertentu yang diidentifikasi sebagai Islam radi-
kal. Di samping itu, fenomena sosial yang terkait dengan radikalis-
me Islam yang ditemukan oleh masing-masing ilmuwan dan peneliti 
juga berbeda-beda.

Dalam praktiknya, radikalisme Islam sering diidentikkan de-
ngan istilah-istilah, seperti: ‘revivalisme’, ‘fundamentalisme’, dan 
‘aktivisme’. Stephen Schwartz mengaitkan terorisme dengan gerak-
an pemurnian Islam yang dilakukan oleh Wahabisme.37 Emmanuel 
Sivan menggunakan istilah ‘radical Islam’ untuk menggambarkan 
proses pembangkitan ide-ide Islam abad pertengahan sebagai jalan 
menuju dunia modern.38 Sejalan dengan pendapat ini, Youssef M. 
Choueiri menggunakan istilah ‘revivalisme’, ‘reformisme’, dan ‘ra-
dikalisme’ untuk memilah berbagai bentuk gerakan kebangkitan ke-
agamaan dalam Islam.39 Seyyed Vali Reza lebih memilih mengguna-
kan istilah revivalisme. Menurutnya, istilah ini lebih luas jangkauan-
nya karena pada kenyataannya kemunculan gerakan Islam radikal di 

37 Stephen Schwartz, The Two Faces of Islam: The House of Sa’ud from Tradi-
tion to Terror  (New York: Doubleday, 2002).

38 Emmanuel Sivan, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics 
(New Haven: Yale University Press, 1985), x.

39 Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (Boston: Twayne Pub-
lishers, 1990).
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negara-negara Islam di Timur Tengah dan di Asia tidak semata-mata 
didorong oleh keinginan untuk menerapkan makna literal dalam 
teks-teks suci dalam kehidupan nyata, dan tidak hanya sekedar tan-
dingan terhadap hegemoni Barat, akan tetapi lebih dari itu bersifat 
filosofis.40 John L. Esposito lebih memilih menggunakan istilah re-
vivalisme atau aktivisme Islam karena istilah fundamentalisme ter-
bebani oleh asumsi-asumsi Kristiani dan pelabelan oleh dunia Barat 
serta mengandung ancaman yang bersifat monolitik. Menurut Espo-
sito, Islamic revivalism dan Islamic activism lebih ringan bebannya, 
di samping itu memiliki akar yang kuat dalam tradisi reformasi dan 
aktivisme sosial dalam Islam.41

Pandangan yang sangat beragam di atas menunjukkan bahwa 
fenomena radikalisme Islam harus dilihat secara proporsional. Isti-
lah-istilah tersebut menggambarkan bahwa radikalisme Islam selalu 
terkait dengan gerakan politik tertentu sehingga Islam radikal se-
ring juga disebut sebagai Islam politik (political Islam). Fenomena 
Islam politik  inipun  tidak  bisa  disederhanakan sebagai gerakan 
anti-Barat karena terdapat dinamika di dalamnya sehingga menun-
tut penyikapan yang lebih simpatik.42 Pendekatan proporsional dan 
simpatik ini misalnya telah dilakukan oleh Haedar Nashir dengan 
menyebut kelompok Islam radikal sebagai ‘gerakan Islam syariat’, 
karena baginya gerakan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari luar, 
tetapi harus dilihat dari dalam dengan memperhatikan faktor keya-
kinan dan pandangan dunia (world view) yang mempengaruhinya.43 

40 Seyyed Vali Reza, Mawdudi and the Making of Islamics Revivalism 
(New York-Oxford: Oxford University Press, 1996), 4.

41 John L. Esposito, Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? 
(London: Lynne Rienner Publishers, 1997).

42 Sirry, Mun’im A., Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik da-
lam Masyarakat Modern (Jakarta: Erlangga, 2003), 96.

43 Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di 
Indonesia (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007).
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Radikalisme Islam, bukan saja tampak dalam wilayah pragmatisme, 
tetapi juga dalam bentuk pemikiran dan paham keagamaan. Radika-
lisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya 
dalam bentuk pemikiran, namun ketika radikalisme pemikiran men-
jelma menjadi gerakan-gerakan radikal dan anarkis maka ia mulai 
menimbulkan masalah dan patut diwaspadai.

Di tanah air, radikalisme agama menjadi bagian dari realitas 
Islam kontemporer Indonesia terutama pasca runtuhnya Orde Baru 
Tahun 1998. Di era reformasi di mana iklim demokrasi semakin ter-
buka menjadikan kelompok-kelompok Islam radikal memperoleh 
momentum untuk mengartikulasikan aspirasinya secara lebih ter-
buka yang sebelumnya mendapat perlakuan secara represif. Mun-
culnya tindakan-tindakan kekerasan di Indonesia yang mengatasna-
makan Islam telah melahirkan fenomena sosial yang dapat disebut 
sebagai radikalisme Islam. Rentetan peristiwa, seperti: pengeboman 
yang terjadi di Bali (pada 12 Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005) dan 
Hotel JW Marriot Jakarta (pada 5 Agustus 2003 dan 17 Juli 2009)44, 

penghancuran tempat-tempat hiburan dan penjual minuman keras, 
penutupan dan pembakaran rumah ibadah, kesemuanya mengatas-
namakan Islam. Kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol Is-
lam ini telah menimbulkan kecemasan berbagai kalangan, baik di 
kalangan muslim sendiri, maupun di kalangan non-muslim.

Memang, adalah kewajiban muslim untuk menegakkan ke-
bajikan dan melawan kemungkaran (‘amar ma’ruf nahî munkar). 
Namun, penggunaan kekerasan merupakan tindakan kriminal. Bah-
kan tindakan-tindakan kekerasan dalam menegakkan kebajikan dan 
menumpas kemungkaran merupakan satu bentuk ketidakadilan dan 
kezaliman.45 Meskipun Islam, seperti juga agama-agama lain, tidak 

44 Diadaptasi dari Harian Kompas.
45 Azyumardi Azra, Konflik Baru Peradaban: Globalisasi, Pluralitas, & Ra-

dikalisme (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 81.
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dapat mengelakkan diri dari penyebaran misinya yang dipercayai 
mempunyai kebenaran eksklusif, namun dakwah tidak boleh dija-
lankan melalui pemaksaan sebab Islam mengakui hak hidup agama-
-agama lain dan membenarkan para pemeluk agama-agama lain ter-
sebut untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing.46

Radikalisme agama tentu sangat disesalkan, karena Islam me-
miliki misi yang luhur untuk menciptakan kedamaian dan kesela-
matan. Islam dengan wajah yang ramah inilah yang perlu dikem-
bangkan. Karena itu, berbagai usaha telah dilakukan untuk melawan 
atau menetralisir radikalisme agama. Di tingkat internasional, Barat 
melawan radikalisme agama dengan menggunakan kekuatan militer. 
Sejauh ini, penggunaan militerisme belum menunjukkan hasil yang 
signifikan dalam memerangi terorisme. Kegagalan penggunaan 
kekuatan militer ini diperparah oleh adanya standar ganda (double 

standards) Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk melakukan 
ekspansi politik dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Hal ini me-
nimbulkan sikap curiga dari kalangan Islam terhadap Amerika Seri-
kat dan sekutu-sekutunya yang bertindak sebagai polisi internasio-
nal untuk memperkuat dan memperluas hegemoni Barat. Ketidakadil-
an Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini menimbulkan reaksi dari 
umat Islam, bahkan dapat semakin mempersubur radikalisme Islam.

Di tanah air, usaha untuk melawan radikalisme agama yang 
dilakukan oleh pemerintah dan kalangan Islam sendiri juga menim-
bulkan masalah-masalah baru. Langkah-langkah penanganan yang 
telah dilakukan oleh kalangan internal Islam justru menimbulkan 
konflik horizontal yang berkepanjangan. Sudah menjadi peman-
dangan umum, di mana kelompok Islam tertentu yang tidak sepa-

46 Asep Syaefullah, Merukunkan Umat Beragama: Studi Pemikiran Tarmi-
zi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Grafindo Khaza-
nah Ilmu, 2007).



37

SO
SIO

LO
G

I D
AK

W
AH

 
Perspektif Sosiologi terhadap D

inam
ika D

akw
ah

ham dengan kelompok lain melakukan penutupan secara paksa atas 
bangunan yang menjadi pusat aktivitas kelompok yang dianggap se-
sat atau radikal. Di samping itu,  pemerintah juga telah mengambil 
langkah-langkah hukum dengan memenjarakan orang-orang yang 
dianggap melakukan tindakan-tindakan radikal sebagai pelaku anar-
kis dan kriminal.

 Seberapa jauh efektivitas penanganan terhadap orang atau 
kelompok yang melakukan radikalisme agama yang telah dilakukan 
selama ini. Apakah terorisme yang dilawan dengan militerisme dapat 
menenteramkan dunia? Apakah kekerasan yang dilawan dengan ke-
kerasan akan menyelesaikan masalah? Apakah memenjarakan para 
pelaku radikalisme agama merupakan tindakan yang tepat? Apakah 
memvonis mereka sebagai pelaku kriminal dapat menghilangkan bi-
bit-bibit radikalisme agama?

Tampaknya langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini 
baik di tingkat internasional maupun dalam skala nasional bukan-
lah solusi yang terbaik. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya se-
harusnya tidak mengedepankan pendekatan power karena bahasa 
kekuasaan hanya akan mengundang tindakan kontra-produktif yang 
tidak berpihak pada kemaslahatan umat manusia. Bahasa kekuasaan 
justru mengantarkan pada kebuntuan artikulatif karena memandang 
pihak lain sebagai “ancaman”. Sejauh ini, bahasa kekuasaan lebih 
mendominasi hubungan Barat dan Islam, sehingga nyaris mengabai-
kan kenyataan bahwa tidak semua orang Islam memilih sikap anti 
Barat sebagaimana tidak semua orang Barat memberi stigma buruk 
terhadap Islam. Fakta adanya Islam moderat yang mengambil sikap 
silent majority perlu dikemukakan untuk menjembatani kesenjangan 
pencitraan Islam di mata orang-orang Barat. Di samping itu, diper-
lukan usaha-usaha konkrit untuk mengikis misrepresentasi  Barat di 
kalangan kaum muslim sendiri.47

47 Mun’im A. Sirry, Membendung Militansi Agama, 98.
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Fawaz A. Gerges menyebut dua pandangan berbeda (conflic-

ting views) yang saling memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat, yakni penafsiran Islam konfrontasionis dan penafsiran Islam 
akomodasionis.48 Arus pertama memosisikan Islam sebagai “musuh 
baru” setelah ambruknya komunisme. Sebagaimana komunis to-
talitarian, “Islam fundamentalis” juga secara intrinsik anti demokra-
si dan sangat anti Barat, sehingga harus menjadi target Barat. Amos 
Permutter misalnya, menulis bahwa watak Islam bukan saja berla-
wanan dengan demokrasi, tapi juga memusuhi keseluruhan kultur 
politik demokratis.49 Penganut konfrontasionis ini merekomenda-
sikan pemerintahan Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap 
kelompok Islamis, termasuk imigran muslim di AS sendiri. Mereka 
menyerukan ”Islamists must be battled and defeated  (para Islamis 
harus diperangi dan dikalahkan)”. Mereka juga mendorong peme-
rintahan AS mendukung rezim-rezim otoriter melawan kelompok-
-kelompok Islam garis keras, seperti: di Aljazair, Arab Saudi, Me-
sir, Pakistan, dan Turki. Sebab, manakala kelompok radikal sampai 
mencapai kekuasaan walaupun dengan cara yang sah, mereka pasti 

akan membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas tatanan dunia.

John Esposito sebagai tokoh terkemuka kelompok akomoda-
sionis menyebutkan bahwa penggambaran Islam secara monolitik 
(satu kesatuan umat yang suka kekerasan dan teror) sangat berba-
haya bagi kebijakan luar negeri AS. Imaginasi Islam monolitik itu 
telah menyebabkan reduksionisme keagamaan yang memandang 
konflik politik di dunia Islam sebagai bersifat agama semata yakni 
pertikaian Islam dengan Kristen. Karena itu, kaum akomodasionis 
justru mempertanyakan komitmen Barat untuk demokratisasi. Mere-

48 Fawaz A. Gerges, America and Political Islam (1999).
49 Amos Permutter, Wishful Thinking About Islamic Fundamentalism (di-

muat dalam Washington Post, edisi 19 Januari 1992).
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ka menuduh pemerintahan AS lebih memilih menjadi “polisi dunia” 
ketimbang secara genuine berupaya menegakkan demokrasi.50

Di tanah air, pendekatan represif Orde Baru terhadap kelompok 
Islam radikal misalnya, ternyata tidak menyentuh akar radikalisme 
agama, buktinya setelah runtuhnya Orde Baru kelompok-kelompok 
Islam radikal muncul ke permukaan. Karenanya, gerakan radikal di 
era reformasi ini, meminjam istilah Martin E. Marty dan R. Scott 
Appleby, dapat dipandang sebagai respons sosial politik yang ter-
tunda (delayed responses) terhadap sistem politik yang otoriter pada 
masa Orde Baru.51 Memenjarakan dan memberikan hukuman mati 
bagi para teroris juga hanyalah penyelesaian sesaat di permukaan 
dari suatu fenomena gunung es. Tidak adanya serangan teroris bukan 
menjadi barometer keberhasilan pemberantasan terorisme. Organi-
sasi teroris giat bermetamorfosis, berubah bentuk menjadi sel-sel 
aktif yang menebar paham radikal secara laten.52

Ada beberapa solusi yang telah ditawarkan oleh para sarjana 
Barat dan Muslim untuk menetralisir radikalisme agama. Karen Am-
strong dalam ”The Battle for God: Fundamentalisme in Judaism, 

Christianity and Islam” menyebutkan bahwa radikalisme agama da-
pat dikurangi dengan melakukan pemerataan di bidang ekonomi dan 
perluasan akses di bidang politik, sehingga setiap kelompok agama 
dapat mengartikulasikan ideologinya secara normal.53 Bernard Le-
wis dalam ”What Went Wrong? The Clash between Islam and Mo-

dernity in the Middle East” menyebutkan bahwa radikalisme agama 

50 Mun’im A. Sirry, Membendung Militansi Agama, 103.
51 Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, Fundamentalism Observed 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1991), 9.
52 Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Ap-

proach dan Menyentuh Akar Rumput (YPKIK: Jakarta, 2009).
53 Karen Amstrong, The Battle for God: Fundamentalisme in Judaism, Ch-

ristianity and Islam. Terjemahan oleh Satrio Wahono dkk. (Bandung: 
Mizan, 2001), x.
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dapat dinetralisir dengan menumbuhkan pemahaman moderat terha-
dap doktrin agama dan sikap demokrat di kalangan pemeluk agama.54 

Sejalan dengan ini, Mun’im A. Sirry dalam “Membendung Militansi 

Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern”55 telah men-
coba memberikan solusi dalam mengatasi radikalisme agama, yaitu 
dengan jalan demokrasi.

Mark R. Woodward dalam “Indonesian, Islam, and the Pros-

pect for Democracy” menyebutkan bahwa ekstremisme Islam dapat 
diredam dengan menciptakan tatanan hubungan antarbangsa secara 
adil. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya misalnya, harus menun-
jukkan sikap yang netral dalam menangani konflik di dunia Arab, 
terutama antara Israel dengan Palestina.56 Hal ini seiring dengan sa-
lah satu faktor penyebab munculnya radikalisme Islam, yaitu keti-
dakadilan Amerika Serikat dalam menangani masalah-masalah  di  
dunia Arab sebagaimana digambarkan oleh Khamami Zada dalam 
”Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di In-

donesia”.57 Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, Yunanto 
dan kawan-kawan dalam “Gerakan Militan Islam di Indonesia dan 

di Asia Tenggara”58 mencoba memberikan gambaran seputar ge-
rakan militan Laskar Jihad Ahlusunnah Waljama’ah (LJAW), Front 
Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir (HT), dan Front Pembela Islam 
Surakarta (FPIS).

54 Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash between Islam and Mo-
dernity in the Middle East (London: Weidenfeld & Nicholson, 2002). 
Lihat juga karya Bernard Lewis lainnya dalam The Political Language 
of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1991).

55 Mun’im A. Sirry, Membendung Militansi Agama. 
56 Mark R. Woodward, ‘Indonesian, Islam, and the Prospect for De-

mocracy’ (Jurnal SAIS Review, No. 2, 2001).
57 Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis 

Keras di Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002).
58 S. Yunanto (ed.), Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Teng-

gara (Jakarta: Friedrich-Ebert Stiftung, 2003).
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Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi dalam “Agama dan Radi-

kalisme di Indonesia” menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia 
dituntut melakukan perlawanan  terhadap  segala  bentuk  aktivitas 
yang dapat menjurus pada penggunaan kekerasan untuk mewujud-
kan ambisi politik.59 Jamhari dan Jajang Jahroni dalam “Gerakan 

Salafi Radikal di Indonesia” mengemukakan bahwa arus radika-
lisme Islam di Indonesia dapat dibendung dengan memaksimalkan 
peran NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di 
tanah air sehingga dapat memainkan peranan penting dalam mewar-
nai dan menentukan arah perkembangan Islam di Indonesia.60 Azyu-
mardi Azra dalam “Konflik Baru Peradaban: Globalisasi, Plurali-

tas, dan Radikalisme” menyebutkan bahwa usaha-usaha memerangi 
terorisme dalam bentuk apa pun seharusnya tidak dilakukan dengan 
cara-cara kekerasan, sebab pendekatan dan metode kekerasan sering 
menimbulkan korban dan kerugian orang-orang atau pihak-pihak 
yang tidak berdosa (innocent people).61 Petrus Reinhard Golose da-
lam “Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Me-

nyentuh Akar Rumput” menawarkan pendekatan dengan melibatkan 
berbagai pihak untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akar-
nya melalui cara-cara yang manusiawi.62 Haedar Nashir dalam “Ge-

rakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia” 

memberikan gambaran komprehensif secara internal dan eksternal 
mengenai ideologi dan pola gerakan Islam radikal yang disebutnya 
“gerakan Islam syariat”. Yüsuf Qard{awî  dalam “al-S{ahwat al-

-Islãmîyah bayn al-Juhüd wa al-Tat{arruf” menyimpulkan bahwa 

59 Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi (ed.), Agama dan Radikalisme di 
Indonesia (Jakarta: Nuqtah, 2007), 51.

60 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia.
61 Azyumardi Azra, Konflik Baru Peradaban: Globalisasi, Pluralitas, dan 

Radikalisme (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
62 Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme.
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dalam menghadapi orang atau kelompok yang melakukan tindakan 
radikal seharusnya ditempuh dengan jalan dakwah.63

Jika penanganan terhadap radikalisme agama selama ini tidak 
menyentuh akar persoalan karena hanya sampai pada permukaan, 
lalu pendekatan apa yang lebih efektif untuk melawan radikalisme 
agama? Penyelesaian terhadap implikasi destruktif dari kemajemu-
kan agama dan sosial-budaya tidak harus dengan cara yang mengarah 
kepada pengingkaran atas kenyataan pluralitas itu sendiri. Menurut 
Jalaluddin Rakhmat, seseorang tidak boleh mengambil alih wewe-
nang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara apapun, 
termasuk dengan fatwa.64

Penulis berkeyakinan bahwa langkah yang paling efektif untuk 
melawan radikalisme agama adalah pendekatan-pendekatan persua-
sif dan dialogis melalui dakwah komunikatif. Dakwah komunikatif 
ini relevan dengan semangat Islam yang menekankan perubahan se-
cara damai, gradual, dan evolutif. Pluralitas agama dan sosial-buda-
ya merupakan bagian dari sunnatullah atau sebagai kenyataan yang 
telah menjadi kehendak Tuhan.

Pendekatan persuasif menekankan pentingnya kearifan dalam 
memahami keunikan Islam radikal sebagai sasaran dakwah (mad’ü) 

sehingga mereka akan secara sukarela melakukan perubahan, baik 
dalam hal kepercayaan, sikap, maupun perilakunya. Pendekatan di-
alogis menekankan sikap akomodatif terhadap dinamika sosial dan 
budaya yang melingkupi kehidupan mad’ü sehingga tercipta rele-
vansi antara cita ideal dakwah dengan realitas sosial. 

63 Yüsuf Qard{awî, al-S{ahwat al-Islãmîyah bayn al-Juhüd wa al-Tat{arruf 
(Beirut: Mu’assasah al-Risãlah, 2004).

64 Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur’an Menyikapi 
Perbedaan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 34.
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Munculnya tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan 
Islam merupakan tantangan bagi kelompok Islam moderat sebagai 
arus utama dalam membangun keseimbangan di tengah kecende-
rungan-kecenderungan yang serba ekstrim. Gerakan-gerakan Islam 
mainstream yang selama ini bertindak sebagai arus tengah (mode-
rat), oleh kelompok Islam radikal dinilai telah gagal menegaskan 
identitas, posisi, dan orientasi perjuangannya di tengah kuatnya 
intervensi politik global, liberalisme, dan sekularisme. Meskipun 
kelompok Islam radikal ini termasuk kelompok yang kecil, tetapi 
karena sikapnya yang vokal dan militan tentu akan memberi warna 
terhadap dinamika dan wajah Islam. Perkembangan radikalisme Is-
lam akan sangat terkait dengan seberapa jauh peran Islam moderat 
dalam memainkan peran dakwahnya yang bersifat alternatif.

Jamhari dan Jajang Jahroni menyebutkan bahwa arus radika-
lisme Islam dapat dibendung dengan memaksimalkan peran Nahd-

hat al-‘Ulamã’ (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam 
terbesar di tanah air sehingga dapat memainkan peranan penting 
dalam mewarnai dan menentukan arah perkembangan Islam di In-
donesia.65 Karena itu, NU dan Muhammadiyah sebagai salah satu 
kekuatan Islam moderat harus terus melakukan revitalisasi gerakan 
dakwahnya dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman yang inklusif.

B.   Konflik Antar-Agama
Dalam wacana kehidupan bermasyarakat, pluralitas agama se-

ring kali menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu integritas 
dan stabilitas sosial. Tidak mengherankan bila masih terdapat pan-
dangan negatif terhadap pluralitas agama ini, karena pertimbangan 
pada implikasi-implikasi destruktif yang ditimbulkannya.

65 Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakar-
ta: Raja Grafindo Persada, 2004), 46.



44

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

Sesungguhnya masalah pluralitas agama dapat dikatakan se-
bagai agenda kemanusiaan yang perlu mendapat respons secara arif 
dan konstruktif. Dikatakan demikian, karena bagaimanapun plurali-
tas agama merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihin-
dari. Bahkan pluralitas agama merupakan bagian dari sunnatullah 

atau sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Dengan 
menyadari hal ini, maka penyelesaian terhadap implikasi destruktif 
dari kemajemukan agama tidak harus dengan cara yang mengarah 

kepada pengingkaran atas kenyataan pluralitas agama itu sendiri. 

Dalam konteks hubungan antarumat beragama, masalah plura-
litas ini menjadi sangat menarik, sebab bagi setiap penganut agama 
tentu sudah menjadi kewajiban moral baginya untuk menyampai-
kan dan menyebarkan ajaran agamanya kepada orang lain. Sese-
orang yang percaya bahwa ajaran-ajaran agama yang diyakininya 
mampu menuntun umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di 
dunia dan di akhirat merasa ingin supaya orang lain juga menga-
nut keyakinan yang sama sehingga dapat merasakan kebahagiaan 
yang serupa. Menafikan pendirian luhur ini justru merupakan sikap 
ego spiritual dan bertentangan dengan ajaran setiap agama, sebab 
menyampaikan ajaran agama kepada orang lain merupakan perin-
tah dan bagian penting dalam kehidupan beragama. Setiap penganut 
agama diwajibkan untuk menyebarkan agamanya kepada orang lain. 
Hal ini berarti bahwa penyebaran agama pada dasarnya didorong 
oleh keinginan yang sangat luhur, yakni mengajak orang lain kepada 
jalan keselamatan. Penyebaran agama merupakan konsekuensi dan 
bagian integral dari semangat keberagamaan (regiositas).66

66 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Re-
fleksi Teologis Untuk Aksi Keberagamaaaan dan Pendidikan, (Yogya-
karta: Sipress, 1994), hlm. 26.
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Kewajiban moral ini, bagi seorang muslim terwujud dalam 
aktivitas dakwah yang bukan hanya ditujukan kepada mereka yang 
beragama Islam, tetapi juga kepada kelompok non-muslim. Sese-
orang yang sadar akan ajaran Islam, maka perlu baginya terjun di 
tengah masyarakat untuk berdakwah, sebab melakukan dakwah me-
rupakan bagian tak terpisahkan dari kesadaran akan Islam.67

Mengingat tugas menyampaikan ajaran agama ini terkandung 
dalam setiap ajaran agama, maka penganut agama lain juga memiliki 

pendirian yang sama dengan seorang muslim dalam menyebarkan 
ajaran agamanya. Akibatnya, antara dai dengan penyeru agama lain 
sering terjadi kesalahpahaman dan sikap saling curiga yang selanjut-
nya dapat menjadi embrio bagi terciptanya konflik antarumat bera-
gama. 

Akhir-akhir ini kerapkali terjadi konflik sosial di berbagai dae-
rah yang disinyalir sebagai ‘konflik antarumat beragama’. Beberapa 
daerah di tanah air, seperti: Ambon, Poso, dan daerah-daerah lainnya 
sangat rentan terhadap munculnya konflik antarumat beragama. Ber-
dasarkan agama yang dianut, masyarakat Indonesia dapat disebut se-
bagai masyarakat yang plural, karena masyarakatnya terdiri dari ber-
bagai kelompok penganut agama. Perbedaan agama dan keyakinan 
ini, pada saat-saat tertentu sering menjadi salah satu faktor pemicu 
munculnya konflik sosial di tanah air.

Memandang persoalan di atas secara kritis, tentu menjadi sua-
tu tantangan yang harus disikapi secara dewasa oleh setiap penganut 
agama. Setiap penganut agama harus belajar dari berbagai peristiwa 
yang berakibat instabilitas dan dis-integrasi sosial yang disebabkan 

67 Isma’il R. al-Faruqi, The Hijrah The Necessity of Its Iqamat or Vergegen-
warting, diterjemahkan oleh Badril Saleh dengan judul ‘Hakikat Hijrah: 
Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru’, Cetakan Ke-
dua, (Bandung : Mizan, 1991), hlm. 19.
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oleh keterlibatan agama.68 Haruskah ajaran-ajaran agama yang begi-
tu luhur, pembawa kedamaian dan kebahagiaan, justru menjadi sum-
ber pertentangan, pertumpahan darah, dan keresahan?

Salah satu elemen Islam yang sangat berpengaruh terhadap 
tingkat toleransi umat Islam dengan kelompok non-Islam adalah ak-
tivitas dakwah. Secara sederhana, dakwah dapat diartikan sebagai 
aktivitas umat Islam baik secara individual maupun secara kolektif 
untuk mengajak umat manusia ke dalam sistem Islam. Pengertian 
dakwah seperti ini telah dibakukan, sehingga keberhasilan dakwah 
selalu diukur pada kesediaan sasaran dakwah untuk menerima, me-
meluk, menghayati, dan mengamalkan Islam. Jika pemahaman dak-
wah seperti ini diletakkan dalam konteks hubungan Islam dengan 
kelompok non-Islam, maka kecil kemungkinan untuk tidak menga-
takan tidak mungkin dapat menciptakan hubungan yang harmonis 
atau toleransi antarumat beragama. Apakah mendakwahkan Islam 
selalu identik dengan mengislamkan orang lain? Ataukah manfaat 
dakwah ini memang harus juga dirasakan oleh kelompok non-Islam 
tanpa mereka harus memeluk Islam? Karenanya, kita hanya ‘wajib’ 
mendakwahkan atau menyampaikan Islam, tetapi kita ‘tidak wajib’ 
untuk mengislamkan orang lain. Kalau begitu, model dakwah seperti 
apakah yang dapat ditawarkan untuk mewujudkan toleransi? Bagai-
mana mendesain sebuah aktivitas dakwah yang dapat mewujudkan 
toleransi antarumat beragama tanpa menghilangkan identitas Islam?

Dakwah merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah per-
kembangan Islam. Ajaran-ajaran Islam yang dianut oleh umat ma-
nusia di berbagai belahan dunia merupakan bukti paling konkrit dari 
aktivitas dakwah yang telah dilakukan selama ini. Signifikansi dak-
wah ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman, sebab dakwah 

68 M. Masyhur Amin (ed.), Moralitas Pembangunan: Perspektif Agama-aga-
ma di Indonesia, Cetakan Pertama, (Surabaya: LKPSM, 1994), hlm. 11.
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merupakan  usaha sosialisasi dan internalisasi ajaran-ajaran Islam 
ke dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Dakwah selalu 
hadir memberikan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi 
oleh umat manusia.

 Dalam perspektif Islam, segala usaha yang dilakukan untuk 
membela dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam dapat dikate-
gorikan sebagai aktivitas dakwah. Dakwah Islam adalah mengajak 
umat manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah (sistem Islam) se-
cara menyeluruh yang dilakukan baik dengan lisan, tulisan, maupun 
perbuatan sebagai ikhtiar muslim dalam mewujudkan ajaran Islam 
menjadi kenyataan dalam kehidupan syahsiyah (pribadi), usrah (ke-
luarga), jamaah (kelompok) dan ummat (masyarakat).69

Kegiatan dakwah ini menduduki tempat dan posisi yang sa-
ngat menentukan dalam menjaga eksistensi Islam. Keindahan dan 
relevansi Islam dengan perkembangan zaman sangat ditentukan oleh 
kegiatan dakwah.70 Itulah sebabnya, Alquran menyebut kegiatan 
dakwah ini dengan ahsan al-qaul yang berarti ucapan yang paling 

baik.71 Seseorang yang telah mengimani Islam akan terdorong un-
tuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Seorang muslim 
yang imannya telah mendalam, merasa berbahagia jika hidupnya te-
lah disediakan untuk membela keyakinan itu.72

69 Amrullah Ahmad (ed.), Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Yogyakar-
ta: Prima Duta, 1983), hlm. 16.

70 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 
hlm. 64.

71 Lihat Q. S. Fushshilat [41]: 33 ”Siapakah yang lebih baik perkataannya da-
ripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan 
berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?".

72 Hamka, Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, (Jakarta: Pustaka Panji-
mas, 1990), hlm. 24.
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Dengan kegiatan dakwah inilah pertolongan Allah akan dapat 
diraih,73 demikian pula rahmat dan karunia-Nya.74 Sebaliknya, jika 
umat Islam meninggalkan kegiatan dakwah ini, maka akan terjadi 
kerusakan, keberkahan wahyu akan dicabut, dan kezaliman akan 
merajalela. 

 Dasar hukum pelaksanaan dakwah ini adalah Alquran dan 
Hadis. Ada beberapa ayat Alquran yang menunjukkan perintah un-
tuk melaksanakan dakwah ini, antara lain:

Q.S. Ali Imran (3) : 104 :

ةٌ يدَْعُونَ إِلىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya : 

‘Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan men-

cegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung’.75

73 Lihat Q. S. al-Hajj [22]: 40-41 ”(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari 
kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka 
berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak 
(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah diro-
bohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi 
dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesung-
guhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesung-
guhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (yaitu) orang-orang 
yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka 
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf 
dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali 
segala urusan”.

74 Lihat Q. S. at-Taubah [9]: 71 ”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari 
yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; se-
sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

75 CD Holy Quran, Keluaran Kelima, Versi 6.50 with Indonesian and Eng-
lish Translation oleh Perusahaan Perangkat Lunak “Sakhr”, 1997.
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Q.S. Ali Imran (3) : 110 :

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

بِاللَّهِ وَلوَْ ءَامَنَ أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفاَسِقوُنَ

Terjemahannya:

 ‘Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk ma-

nusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mun-

kar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentu-

lah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman 

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik’.76

Q.S.  At-Taubah (9) : 123 :

 ياَأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُا قاَتِلوُا الَّذِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدوُا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلمَُوا أنََّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

‘Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya’.77

 Dalam ayat-ayat Alquran di atas, terlihat bahwa kegiatan 
dakwah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dakwah merupakan 
unsur penting dalam dinamika kehidupan, karena berfungsi sebagai 
pemandu moral perjalanan hidup umat manusia.

 Dakwah dapat dipandang sebagai proses komunikasi sekali-
gus sebagai proses perubahan sosial. Dakwah disebut sebagai proses 
komunikasi karena pada tingkat individual, kegiatan dakwah tidak 

76 Ibid.
77 Ibid.
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lain adalah kegiatan komunikasi, yaitu kegiatan penyampaian pesan-
-pesan dakwah dari komunikator (da’i) kepada komunikan (mad’u) 
melalui kegiatan tertentu agar terjadi perubahan pada diri mad’u. 
Dakwah juga merupakan suatu proses perubahan sosial apabila per-
ubahan nilai pada tingkat individu di atas, juga terjadi pada tingkat 
masyarakat di mana sebagian besar anggota masyarakat bertindak 
berdasarkan kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam ajaran 
Islam.78

 Pluralitas berasal dari kata ’plural’ yang berarti jamak.79 Da-
lam konteks sosial, pluralitas dapat diartikan sebagai kenyataan sosi-
al yang menunjukkan banyaknya elemen atau kelompok sosial yang 
saling berinteraksi dan hidup secara bersama. Dengan demikian, 
’pluralitas agama’ dapat diartikan sebagai kenyataan yang menun-
jukkan banyaknya kelompok sosial berdasarkan agama yang mereka 
anut. Pluralitas agama menggambarkan banyaknya kelompok peng-
anut agama yang hidup secara berdampingan dalam suatu kelompok 
masyarakat.

Pada dasarnya, dakwah Islam memiliki misi rahmatan lil 

’alamien. Hal ini berarti bahwa dakwah bukan saja diperuntuk-
kan bagi mereka yang telah memeluk Islam, tetapi juga diperun-
tukkan kepada seluruh umat manusia termasuk kelompok non-
-muslim. Karenanya, manfaat dakwah harus dirasakan oleh selu-
ruh umat manusia, tanpa mengharuskan mereka memeluk Islam. 
Para aktivis dakwah hanya berkewajiban mendakwahkan Islam, 
tetapi tidak ’wajib’ mengislamkan orang lain, karena hidayah Is-
lam hanya diberikan oleh Allah SWT. kepada mereka yang dike-

78 Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episod Kehidu-
pan M Natsir dan Azhar  Basyir,  (Yogyakarta:  Sipress,  1996),   hlm. 
206.

79 John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan Ke-
dua puluh lima, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 435.
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hendaki-Nya. Jadi, dalam wilayah kebebasan beragama, dakwah 
tidak boleh memaksa pihak lain untuk menerima dan memeluk 
Islam, sebab tidak ada paksaan dalam memilih agama. Lain hal-
nya jika seseorang telah memeluk Islam, maka ia harus tunduk 
dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Prinsip-prinsip inilah yang 
harus dijunjung tinggi dalam menjalankan kewajiban berdakwah 
dalam wilayah kebebasan beragama.

Ada tiga faktor yang dapat menjadi sumber pertikaian antaru-
mat beragama, yaitu: kompetisi yang tidak sehat, ketidakpercayaan 
kepada pihak lain, dan sikap arogansi.80 Tiga faktor inilah yang me-
nyebabkan manusia hidup dalam suasana berhadap-hadapan dalam 
keadaan siaga. Dengan demikian, untuk mengembangkan kerukunan 
antarumat beragama, maka diperlukan pendekatan dakwah empati. 
Berdasarkan langkah-langkah komunikasi empati yang dikemuka-
kan oleh Milton J. Bennet, maka dapat dirumuskan pendekatan dak-
wah empati berupa dakwah pluralis-dialogal. Pendekatan dakwah 
ini akan menghargai dan menempatkan orang lain dalam perspektif 
saya, dan menempatkan saya dalam kehadiran orang lain.

Para dai sebagai pelaku dakwah perlu menghindari penafsiran 
yang keliru terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri, terutama ajar-
an agama non-Islam. Kesalahan dalam menginterpretasikan ajaran 
Islam akan melahirkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-
-prinsip dalam melakukan dakwah empati. Begitu juga kesalahan 
dalam menafsirkan agama lain akan menjadi batu sandungan dalam 
mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Karenanya, kompe-
tensi dai dalam hal memahami persepsi penganut agama lain amat 

80 M. Amien Rais, Politik Internasional Dewasa Ini, Cetakan Pertama, (Sura-
baya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 25.
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dibutuhkan, sebab seorang dai harus menyumbangkan pemahaman-
nya terhadap kepercayaannya sendiri dan sekaligus mengapresiasi 

secara positif kepercayaan-kepercayaan lainnya.81

Frithjof Schuon menyebutkan bahwa secara esoteris (hakikat) 
pada dasarnya setiap agama sama, bedanya hanya dalam aspek ek-
soteris (bentuk).82 Hal senada diungkapkan oleh Ibn Taymiyah yang 
menyimpulkan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah SWT. se-
jak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw., pada dasarnya 
adalah satu, yakni al-Islam. Kesamaan itu tampak dalam hal aqidah, 
tetapi berbeda dalam hal syari’at. Jadi, dalam hal syari’at terjadi hu-
kum al-nasikh wa al-mansukh, yaitu perubahan dan pembaruan ajar-
an menuju ke arah penyempurnaan syari’at. Artinya, syariat yang 
datang merupakan syariat penyempurna terhadap syariat yang telah 

diturunkan sebelumnya. Itulah sebabnya Ibn Taymiyah menyatakan 
bahwa orang yang menyimpang dari syari’at Nabi Musa sebelum 
dinasakh, berarti dia tidak muslim. Dan sebaliknya, siapa saja yang 
tidak masuk ke dalam syariat Nabi Muhammad saw. setelah ada na-
sakh terhadap syariat yang turun sebelumnya, maka dia juga tidak 
tergolong sebagai muslim.83

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah di atas sesuai 
dengan firman Allah SWT. dalam beberapa ayat Alquran. Hal terse-
but dapat dilihat dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

81 W. Montgomery Watt, Islam and Christianity Today: A Contribution to 
Dialoque, diterjemahkan oleh Eno Syafruddin dengan judul ‘Islam dan 
Kristen Dewasa Ini: Suatu Sumbangan Pemikiran Untuk Dialog’, Ce-
takan Pertama, (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 1991), hlm. 214.

82 Frithjof Schuon, The Trancendent Unity of Religion, diterjemahkan oleh 
Safroedin Bahar dengan judul ‘Mencari Titik Temu Agama-agama’, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. x.

83 Lihat Ibn taymiyah, Iqtidha’ al-Sirath al-Mustaqim, (Beirut-Lubnan: Dar 
al-Fikr, t.t.).
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Q.S. al-Baqarah [2]: 132

ينَ فلََا تمَُوتنَُّ إِلاَّ  وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيعَْقوُبُ ياَبنَِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفىَ لكَُمُ الدِّ

وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ

Terjemahannya:

‘Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-

-anaknya, demikian pula Ya`qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-

-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, 

maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam’.84

Q.S. Ali ‘Imran [3]: 33

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفىَ ءَادمََ وَنوُحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعاَلمَِينَ

Terjemahannya:

‘Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ib-

rahim dan keluarga `Imran melebihi segala umat (di masa mereka 

masing-masing)’.85

Q.S. Ali ‘Imran [3]: 64

 قلُْ ياَأهَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نشُْرِكَ بِهِ
شَيْئاً وَلَا يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهَدوُا بِأنََّا مُسْلِمُونَ

Terjemahannya:

‘Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada 

suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami 

dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita per-

sekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika 

mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.86

84 Lihat CD Holy Qur’an, loc. cit.
85 Ibid.
86 Ibid.
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Q.S. al-Syura [42]: 13

يْناَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إِليَْكَ وَمَا وَصَّ  شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ

قوُا فِيهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ ينَ وَلَا تتَفَرََّ  وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

يجَْتبَِي إِليَْهِ مَنْ يشََاءُ وَيهَْدِي إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ

Terjemahannya:

‘Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang te-

lah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyu-

kan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibra-

him, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu 

berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik 

agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada 

agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepa-

da (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya)’.87

Dalam berkomunikasi dengan penganut agama non-Islam, 
maka para dai perlu memiliki sikap dasar, yaitu: pertama, hilang-
kan sikap saling curiga yang berlebihan dan jangan menanamkan 
benih-benih permusuhan dan kebencian; kedua, jangan melakukan 

generalisasi (stereotip) dalam melihat suatu fenomena keagamaan, 
yakni tindakan atau ucapan seseorang atau kelompok penganut aga-
ma tertentu lalu digeneralisasikan sebagai sikap menyeluruh dari 
penganut agama yang bersangkutan; ketiga, kembangkan suasana 
positive thinking (berfikir positif) dengan berusaha memahami dan 
menghargai keyakinan orang lain.

Mendakwahkah Islam kepada penganut agama lain dimaksud-
kan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai diturun-
kannya wahyu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. dan 
menjelaskan mengenai esensi kedatangan Islam berdasarkan petun-
juk Alquran. Jadi tugas dakwah bagi kelompok non-muslim adalah: 

87 Ibid.
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pertama, meluruskan keyakinan mereka yang bertentangan dengan 
misi kenabian; kedua, memperjernih cara pandang dan sikap mereka 

terhadap Islam yang sesungguhnya merupakan kelanjutan kebenar-
an dari wahyu yang pernah diturunkan kepada mereka melalui nabi 
yang diutus pada masanya. Pewahyuan ajaran-ajaran Islam berar-
ti penegasan ulang mengenai doktrin yang sudah ditegaskan oleh 
agama-agama yang hadir sebelum kerasulan Muhammad.

Pengakuan Alquran terhadap pluralitas kelompok sosial dan 
perlunya toleransi tercermin dalam konsep li ta’arafu sebagaimana 
tersebut dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 3

 إِنَّ الَّذِينَ يغَضُُّونَ أصَْوَاتهَُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ امْتحََنَ اللَّهُ قلُوُبهَُمْ لِلتَّقْوَى
لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

‘Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di 

sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati me-

reka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala 

yang besar’.88

Ajaran toleransi dalam Alquran bukan saja menyangkut pe-
menuhan kebutuhan hidup antarkelompok manusia, tetapi juga me-
nyangkut kehidupan keberagamaan. Hal ini dapat ditemukan dalam 
beberapa ayat al-Qur’an, yaitu:

Q.S. al-Baqarah [2]: 139

وننَاَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وَلنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُخْلِصُونَ قلُْ أتَحَُاجُّ

Terjemahannya:

‘Katakanlah: “Apakah kamu memperdebatkan dengan kami 

tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; 

88  Lihat CD Holy Qur’an, loc. cit.
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bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya ke-

pada-Nya kami mengikhlaskan hati’.89

Q.S. al-Syura [42]: 15

َّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ ءَامَنْتُ بِمَا أنَْزَلَ اللَّهُ مِنْ  فلَِذلَِكَ فاَدْعُ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتَ
ةَ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ  كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لِعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللَّهُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجَّ

اللَّهُ يجَْمَعُ بيَْننَاَ وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

‘Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan te-

taplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah meng-

ikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada 

semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya 

berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 

Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak 

ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan an-

tara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)’.90

Q.S. al-Kafirun [109]: 6

لكَُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahannya:

‘Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku’.91

Ayat-ayat di atas mengakui pluralisme kelompok sosial ber-
dasarkan bahasa, suku bangsa, dan agama. Dalam kaitannya dengan 
agama, Alquran memberikan ketentuan yang jelas bahwa dalam hal 
pengamalan ajaran agama masing-masing harus diarahkan kepada 
penganut masing-masing agama itu sendiri.92

89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid
92 Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama … op. cit., hlm. 132-133.
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Toleransi antarumat beragama yang ditegaskan dalam Alquran 
adalah toleransi yang tidak mencampuradukkan ajaran agama yang 
satu dengan ajaran agama yang lain.93 Hal ini sesuai dengan prinsip 
dasar dalam penerapan komunikasi empati yang menekankan perlu-
nya mempertahankan identitas sendiri pada saat melakukan komu-
nikasi antarbudaya. Tujuan komunikasi antarbudaya bukanlah untuk 
meleburkan antara identitas kelompok budaya tertentu dengan ke-
lompok budaya lainnya, melainkan untuk menciptakan mutual unde-

rstanding (saling pengertian) di antara berbagai komunitas budaya 
yang berbeda itu.

Toleransi seperti inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah 
saw. sebagaimana terungkap pada salah satu diktum yang ada dalam 
Piagam Madinah: ’Dan orang-orang Yahudi bekerja sama dengan 

orang-orang beriman (kaum muslimin) selama mereka tidak meme-

rangi. Dan sesungguhnya Yahudi Banu Auf adalah merupakan satu 

umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi aga-

ma mereka, dan bagi orang-orang muslim juga adalah agama me-

reka. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing 

mereka. Bila di antara mereka (dilindungi untuk) ada yang melaku-

kan aniaya dan berbuat dosa, maka akibatnya akan ditanggung oleh 

diri dan keluarganya’.94 

Di sinilah terletak arti penting dari toleransi antarumat beraga-
ma dalam ajaran Islam yang pada satu sisi memberikan kebebasan 
kepada setiap orang untuk memeluk agama yang dianutnya, tetapi 
pada sisis lain seorang muslim berkewajiban untuk mempertahankan 
aqidah Islam yang lurus.95 Dakwah Islam memang tidak memaksa-
kan aqidah Islam kepada kelompok non-Islam, tetapi pada saat yang 

93 Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama ... loc. cit., hlm. 134.
94 Ibn Katsir, al-Sirah al-Nabawiyyah, (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, 1411 

H./1990 M.), hlm. 322.
95 Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama … op. cit., hlm. 137.



58

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

sama dakwah bertujuan untuk memperkokoh aqidah Islam. Seruan 
Nabi Muhammad saw. untuk kembali kepada kalimatun sawa’  seba-
gaimana petunjuk Alquran dalam surat Ali ’Imran [3]: 64

 ياَأهَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نشُْرِكَ بِهِ شَيْئاً
وَلَا يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دوُنِ اللَّهِ فإَنِْ توََلَّوْا فقَوُلوُا اشْهَدوُا بِأنََّا مُسْلِمُونَ

Terjemahannya:

’Katakanlah: ”Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada 

suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami 

dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita per-

sekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika 

mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: ”Saksikanlah, 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.96

Ayat di atas bertujuan untuk meluruskan aqidah penganut 
agama selain Islam. Kalimatun sawa’ merupakan ajakan untuk me-
nyembah Allah SWT. semata-mata dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun.

Oleh karena yang menjadi pesan sentral dalam berdakwah ada-
lah doktrin Islam, maka secara otomatis praktik dakwah pun harus 
menghargai keberadaan agama-agama lain. Dengan demikian, dak-
wah memiliki prinsip-prinsip toleransi sebagaimana yang digariskan 
oleh Islam berdasarkan petunjuk Alquran dan perilaku yang telah 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan kaum 
salaf. Dalam perjalanan sejarah dakwah Islam, Thomas W. Arnold 
menggambarkan orang-orang yang masuk Islam itu adalah semata-
-mata atas keinsafan sendiri tanpa suatu paksaan.97 Terjadinya pepe-

96 Lihat CD Holy Qur’an, loc. cit
97 Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, diterjemahkan oleh A. 

Nawawi Rambe dengan judul ‘Sejarah Dakwah Islam’, Cetakan Kedua, 
(Jakarta: Widjaya, 1981), hlm. 128.



59

SO
SIO

LO
G

I D
AK

W
AH

 
Perspektif Sosiologi terhadap D

inam
ika D

akw
ah

rangan dalam sejarah Islam lebih bersifat defensif daripada ovensif. 
Ketika alternatif lain sudah tertutup, maka satu-satunya jalan untuk 
membela kebenaran adalah berperang. Peperangan itu sendiri masih 
memegang teguh etika Islam untuk tidak melakukan kesewenang-
-wenangan kepada mereka yang sudah tidak berdaya. 

Sikap toleransi berarti mengakui adanya the right of self deter-

mination (hak menentukan nasib sendiri/pribadi) yang merupakan 
salah satu prinsip dari hak asasi manusia. Toleransi artinya memberi-
kan kesempatan kepada setiap manusia untuk menjalankan keyakin-
annya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-
-masing, selama pelaksanaan keyakinan itu tidak mengganggu ke-
tertiban umum. Sikap toleransi ini amat dibutuhkan untuk mengem-
bangkan kerukunan antara umat Islam dengan kelompok non-Islam.

Suasana dialogis menggambarkan adanya pergaulan antara 
pribadi-pribadi yang saling berusaha mengenal pihak lain sebagai-
mana adanya.98 Dialog antarumat beragama berarti setiap penganut 
agama bersedia mengemukakan pengalaman-pengalaman keagama-
an mereka yang berakar pada tradisi agama masing-masing.99 Peng-
ertian-pengertian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan dialog 
demi terwujudnya toleransi antarumat beragama diperlukan sikap 
dasar, seperti: keterbukaan (inklusif), kesediaan bertukar pikiran de-
ngan orang atau kelompok yang jelas-jelas berbeda, saling memper-
cayai, dan keinginan untuk membangun kehidupan yang membawa 
rahmat. Kejujuran dalam mengemukakan ide atau fakta akan sangat 
membantu bagi semua pihak untuk mengambil keputusan yang ber-
tanggung jawab bagi kepentingan bersama.

98 D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Ka-
nisius, 1994), h. 172.

99 Seri Dialog Antar-Imaan (Dian), Dialog: Kritik dan Identitas Agama, 
(Yogyakarta: Dian/Interfidei, tahun I), hlm. xix.
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Sesungguhnya sikap toleransi dan inklusif  yang digambarkan 
di atas, sudah sejak lama dipraktikkan dalam aplikasi dakwah. Da-
lam hal ini, ajaran Islam sebagai inti pesan-pesan dakwah meng-
hargai kemerdekaan setiap orang untuk memeluk dan mengamalkan 
suatu agama. Islam mengajarkan bahwa setiap orang yang dilahir-
kan tidak untuk dirampas kemerdekaannya yang telah diberikan oleh 
Allah. Kemerdekaan yang dimaksud termasuk di dalamnya kemer-
dekaan dalam beragama. Mandat yang diberikan oleh Allah kepada 
Nabi Muhammad saw. hanyalah terbatas pada menyampaikan ajaran 
Islam dan bukan untuk memaksa orang lain untuk memeluk Islam, 
sebab mandat untuk memberikan hidayah hanya dimiliki oleh Allah 
semata-mata.100

Pada masa Rasulullah saw., dakwah Islam yang dijalankan te-
lah menggambarkan sikap toleransi. Di Madinah orang-orang Nas-
rani dan Yahudi mendapat perlindungan dan perlakuan yang adil. 
Mereka oleh nabi disebut sebagai golongan dzimmi101. Perlindungan 
dan perlakuan yang adil ini menunjukkan bahwa umat Islam memi-
liki sikap toleransi.102 

Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. memiliki 
missi yang sama, yaitu menyeru umat manusia untuk mentauhid-

100 Yunus Ali al-Muhdhar, Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Musuh-musuh-
nya, Cetakan Pertama, (Surabaya: Bungkul Indah, 1994), hlm. 11-12.

101 Yang dimaksud dengan golongan dzimmi adalah orang-orang yang 
mendapat jaminan dan perlindungan dalam masyarakat Islam. Kata 
dzimmi itu sendiri berarti perjanjian yang disetujui dan dihormati. Go-
longan dzimmi ini telah terikat suatu perjanjian dengan orang-orang 
Islam, sehingga mereka memperoleh jaminan keselamatan jiwa dan 
harta. Orang-orang Islam tidak diperbolehkan melakukan penganiaya-
an terhadap mereka.

102 Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Se-
bagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama : Sejarah To-
leransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman Yunani, 
(Surabaya : Bina Ilmu, t.th.), hlm. 257.
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kan Allah.103 Olehnya itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk 
mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Alquran dan 
mengimani rasul-rasul Allah yang datang sebelum Nabi Muhammad 
saw.. Mengingkari kewajiban ini berarti mengingkari kebenaran 
ajaran Islam itu sendiri, karena keimanan terhadap kitab suci sebe-
lum Alquran dan rasul-rasul Allah merupakan bagian tak terpisah-
kan dari ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa sikap toleran terhadap 
penganut agama lain merupakan konsekuensi teologis dari keya-
kinan akan kebenaran Islam. Ajaran agama lain pun sesungguhnya 
mengajarkan kepada para penganutnya untuk menjalin cinta kasih 

dan persaudaraan antara sesama manusia. Pada titik inilah toleran-
si antarumat beragama dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan 
umat manusia.

Sikap toleran ini juga telah dicontohkan oleh kaum salaf104 

yang meliputi berbagai bidang, seperti: fiqh, tauhid, dan akhlak yang 
di dalamnya banyak berbicara tentang persoalan-persoalan kemanu-

103 Lihat Q.S. al-Anbiyaa [21]: 25 ‘Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul-
pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya ti-
dak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian 
akan Aku".

104 Mengangkat sikap kaum salaf terhadap kelompok non-muslim memi-
liki nilai yang amat esensial dalam membicarakan masalah dakwah di 
tengah pluralitas agama, sebab kaum salaf telah berinteraksi dengan 
berbagai kelompok agama terutama agama yang juga dengan gigih 
disebarkan oleh para pemeluknya, yaitu agama Kristen. Diangkatnya 
kaum salaf sebagai contoh dalam hal ini mengingat mereka disepakati 
sebagai kelompok yang terdekat dengan masa kehidupan Nabi Mu-
hammad saw., maka sangat logis kalau aksi keberagamaannya ham-
pir dapat diyakini sesuai benar dengan praktik kehidupan nabi dalam 
menjalankan ajaran Islam, sebab mereka mendengar dan melihat lang-
sung praktik-praktik kehidupan nabi. Meskipun terdapat pendapat 
yang bervariasi dalam mengidentifikasi secara historis masa salaf itu 
baik menyangkut masa berlakunya maupun profil pribadinya, namun 
ada semacam kesepakatan umum bahwa masa salaf itu dimulai sejak 
masa nabi sendiri.



62

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

siaan sebagai cerminan Islam yang penuh dengan semangat toleran-
si. Berbagai data historis telah mengabsahkan pendirian normatif ini 
terutama dalam praktik pemerintahan Islam yang penuh dengan se-
mangat toleransi. Dalam praktik pemerintahan Islam pada masa lam-
pau diakui adanya kemajemukan sehingga pemerintahan Islam juga 
memberi manfaat yang besar bagi kelompok non-muslim. Dalam 
beberapa episode pemerintahan Islam terdapat lima jaminan dasar 
yang diberikan kepada masyarakat umum, yakni: pertama, kesela-
matan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan 
hukum; kedua, keselamatan keyakinan ajaran masing-masing tanpa 
ada paksaan untuk berpindah agama; ketiga, keselamatan keluarga 

dan keturunan; keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi 
di luar prosedur hukum; dan kelima, keselamatan profesi.105

Alquran sebagai rujukan utama dalam berdakwah telah mem-
berikan jaminan toleransi antarumat beragama. Baik secara eksplisit 
maupun implisit, Alquran sangat mengakui heteroginitas umat ma-
nusia dari sisinya yang manapun. Apakah itu dari sisi bahasa dan bu-
daya, maupun dari segi kepercayaan dan agama.106 Bahkan, Alquran 
tidak hanya memberikan pengakuan, tetapi juga memberikan jamin-
an kebebasan kepada setiap orang atau kelompok agama tertentu un-
tuk mempertahankan identitas keagamaan mereka dan mengekspre-
sikannya dalam kehidupan.

Berdasarkan landasan filosofis dakwah berupa pemahaman 
terhadap persepsi penganut agama non-Islam dan pengembangan 
metode dakwah empati, maka dapat dirumuskan beberapa usaha 
konkrit dalam mendakwahkan Islam di tengah pluralitas agama. 
Usaha-usaha ini dapat dipandang sebagai dakwah toleran, sebab se-

105 Budi Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Seja-
rah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 546.

106 Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama... op.cit., hlm. 7-8.
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cara operasional sangat menjunjung tinggi toleransi antarumat bera-
gama. Usaha-usaha tersebut adalah:

a. Merumuskan Materi-materi Dakwah Inklusif

Aktivitas dakwah diakui berpengaruh secara signifikan da-
lam membentuk sikap dan perilaku keagamaan umat Islam. Cara 
mudah untuk mengidentifikasi pengaruh tersebut adalah dengan 
melihat tampilan-tampilan Islam pada berbagai komunitas umat 
Islam. Di beberapa daerah yang dihuni oleh mayoritas umat Is-
lam menunjukkan suatu fenomena bahwa pola keagamaan me-
reka cenderung berbeda-beda. Meskipun sumber ajarannya sama 
yaitu doktrin Islam, namun diaktualisasikan berdasarkan karak-
teristik yang dimiliki oleh komunitas muslim yang bersangkut-
an. Adanya keanekaragaman karakteristik perilaku keagamaan 
yang ditampakkan oleh umat Islam sesungguhnya disebabkan 
oleh pola atau corak dakwah yang mereka terima. Penampak-
an ajaran-ajaran Islam oleh suatu kelompok masyarakat sangat 
ditentukan oleh materi dan model dakwah yang mereka terima.

Hubungan kausalitas antara materi dakwah dengan peri-
laku keagamaan di atas, dapat dijadikan sebagai kerangka pikir 
untuk mengembangkan wawasan keagamaan inklusif di kalang-
an umat Islam. Artinya, untuk mewujudkan masyarakat yang 
toleran, maka diperlukan materi-materi dakwah yang inklusif 
sehingga dapat melahirkan wawasan keagamaan inklusif di ka-
langan umat Islam. Corak keagamaan inklusif adalah corak ke-
agamaan yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan di antara 
umat manusia, termasuk perbedaan agama dan keyakinan. 

Perbedaan agama dan keyakinan tidak untuk membuat 
adanya usaha-usaha untuk saling bersengketa antara satu kelom-
pok dengan kelompok lain, melainkan untuk saling menghargai 
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perbedaan-perbedaan tersebut. Karenanya, wawasan keagamaan 
inklusif ini diyakini dapat menjadi landasan untuk mewujudkan 
masyarakat muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi 
antarumat beragama.

b. Melakukan Dialog Intelektual dan Kultural

Sebagian orang menganggap bahwa melalui proses dialog 
antarumat beragama berarti mempersiapkan lawan dialog un-
tuk pindah agama. Dakwah Islam seakan-akan sudah dibakukan 
pengertiannya sebagai usaha untuk mengislamkan orang lain. 
Manfaat dari dakwah Islam ini memang harus dirasakan juga 
oleh kelompok non-muslim, tetapi tidak berarti memaksa mere-
ka untuk masuk Islam. 

Dialog antarumat beragama diharapkan tidak semata-mata 
berupa dialog intelektual yang dilakukan dalam bentuk formal 
yang diselenggarakan di ruangan atau forum-forum ilmiah yang 
terbatas, tetapi juga dalam bentuk dialog kultural di lapangan di 
mana setiap penganut agama terlibat secara bersama-sama da-
lam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang muncul di 
tengah masyarakat. 

Dialog antar-umat beragama bertujuan untuk saling bela-
jar dan mengenal satu sama lain, bukan untuk membanding-ban-
dingkan dan mencari siapa yang salah dan siapa yang paling be-
nar, sebab dalam perspektif komunikasi antar-budaya disebutkan 
bahwa dalam hal kepercayaan tidak ada yang salah sepanjang 
kepercayaan tersebut dilihat dalam perspektif penganut keper-
cayaan bersangkutan. Sebaliknya, jika suatu kepercayaan dilihat 
dalam perspektif kepercayaan lain, maka akan terlihat kelemah-
an dan kekurangan kepercayaan tersebut karena dilihat dalam 
sudut pandang yang berbeda. Jika dikaji secara seksama, maka 
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terlihat bahwa sesungguhnya setiap ajaran agama memiliki dua 
unsur pokok, yaitu: unsur doktrin dan metode.107 Unsur doktrin 
merupakan nilai-nilai kepercayaan mengenai Tuhan, sedangkan 
unsur metode berisi cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dalam melakukan dakwah di tengah pluralitas agama, 
maka para dai harus mengedepankan unsur doktrin ketika berha-
dapan dengan penganut agama lain, sebab setiap agama memi-
liki keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan. Jika dakwah menge-
depankan unsur metode berupa rumusan-rumusan formalistik 
ibadah ritual, maka akan terjadi suasana dikotomik, sebab setiap 
agama pasti memiliki kemasan ibadah ritual yang berbeda-beda 
yang tidak mungkin dipertemukan.

Meskipun demikian, melalui aktivitas dakwah perintah-
-perintah ibadah ritual dalam Islam harus tetap dipertahankan 
sebab bersangkut paut dengan identitas Islam. Dalam komunika-
si antarbudaya pun disebutkan bahwa kita tidak boleh menghan-
curkan identitas kita sendiri pada saat melakukan komunikasi 
empati. 

Dewasa ini diperlukan karya-karya nyata dalam kehidupan 
sosial dari setiap penganut agama sehingga kehadirannya dirasa-
kan oleh setiap anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, dakwah 
bukan hanya harus menanamkan kesadaran spiritual, tetapi juga 
perlu menawarkan program-program nyata berupa pemenuhan 
kebutuhan hidup duniawi para anggota masyarakat.

107 Sayyed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, diterjemahkan oleh 
Abdurrahman Wahid dan Hashim Wahid dengan judul ‘Islam dalam 
Cita dan Fakta’, Cetakan Pertama, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm. 1. 
Lebih jauh, Sayyed Hossein Nasr dalam “Theology, Philosophy, and Spiri-
tuality”, yang diterjemahkan oleh Suharsono dan Jamaluddin MZ. den-
gan judul ‘Intelektual Islam : Teologi, Filsafat, dan Gnosis’, Cetakan 
Pertama, (Yogyakarta: CIIS, 1995), hlm. 11, beliau menjelaskan bahwa 
setiap agama memiliki dimensi-dimensi intelektual, berupa: teologi, 
filsafat, dan gnosis.
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Pola dakwah yang perlu dikembangkan tidak lagi berorien-
tasi pada dakwah yang semata-mata menyerang pihak lain, me-
lainkan dakwah yang mengajak kepada setiap pemeluk agama 

untuk melakukan kerjasama dalam menangani persoalan-per-
soalan kemasyarakatan. Kalau dalam interaksi tersebut terdapat 
perbedaan-perbedaan, maka akan lebih bijak jika dianggap seba-
gai perbedaan yang dapat memperkaya perbendaharaan hidup. 
Melalui dialog konstruktif, seseorang diharapkan memperoleh 
pengayaan rohani dan intelektual sehingga lebih dewasa dan 
mantap dalam memeluk agamanya, sekaligus menghargai keya-
kinan orang lain.

Dalam suasana demikian, dakwah harus diposisikan be-
nar-benar sebagai juru bicara Islam. Untuk itu, seorang dai Islam 
harus berpenampilan simpatik dan menjadi rahmat bagi seluruh 
umat manusia. Melalui pola gerakan ini, dakwah Islam dapat 
berperan dalam memberikan wawasan tauhid bagi umat manusia.

c. Membentuk Komunitas Percontohan

Diperlukan program dakwah berupa pembinaan komuni-
tas tertentu sebagai model pengembangan kerukunan antarumat 
beragama. Program tersebut merupakan pengembangan satu ko-
munitas yang memang diarahkan sebagai kelompok yang dapat 
hidup harmonis di tengah pluralitas agama. Pemilihan komunitas 
tersebut didasarkan pada adanya kemajemukan agama yang di-
peluk oleh warga masyarakat. 

 Dalam komunitas tersebut, umat Islam harus diarahkan 
sebagai ummatan wasatan sebagai cita ideal Islam yang harus 
direalisasikan.108 Melalui usaha ini, aktivitas dakwah dapat di-
arahkan untuk membangun basis pemberdayaan umat sehingga 

108 Taufik Adnan Amal (peny.), Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam 
Fazlur Rahman, Cetakan Kelima, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 114.
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memiliki kualitas yang handal. Pemberdayaan tersebut tidak se-
mata-mata ditujukan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga ber-
tujuan memberikan kualitas keagamaan kepada umat yang siap 
mendukung pengembangan kerukunan antarumat beragama.

C.   Penyimpangan Perilaku Seksual Remaja
 Selama ini penanganan terhadap pergaulan bebas dan pe-

nyimpangan seksual para remaja lebih bersifat posfilaksis, yaitu tin-
dakan mengatasi suatu masalah setelah masalah itu terjadi.  Untuk 
membangun masa depan para remaja, yang sebenarnya juga adalah 
masa depan bangsa dan umat, maka diperlukan upaya preventif be-
rupa pendidikan seks sejak dini sehingga mereka memiliki pema-
haman yang benar tentang perilaku seksual yang normal dan sesuai 
dengan ajaran-ajaran Islam.

Salah satu kendala kultural untuk memberikan pendidikan 
seks adalah adanya pandangan sebagian masyarakat yang mengang-
gap bahwa seks merupakan persoalaan yang tabu untuk dibicarakan. 
Kemajuan teknologi di era informasi dan globalisasi sekarang ini 
telah melahirkan suatu kenyataan bahwa para remaja sesungguhnya 
telah banyak memperoleh informasi tentang seks justru dengan cara 
yang tidak proporsional sehingga melahirkan perilaku seksual yang 
destruktif.

Dewasa ini, masalah seks sudah lebih terbuka dibicarakan 
oleh anggota masyarakat dibandingkan beberapa generasi sebelum-
nya. Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan di bidang in-
formasi dan komunikasi. Akibatnya, berbagai lapisan masyarakat, 
termasuk kelompok usia muda juga mengkonsumsi informasi me-
ngenai seks. Seringkali informasi yang diperoleh tidak proporsional 
dan bersifat pornografi. Jika informasi yang kurang tepat tersebut 
disertai dengan ketidakmampuan para remaja untuk mengontrol do-
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rongan seksual dan keinginan untuk bereksperimen, maka dapat me-
nimbulkan penyimpangan seksual.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka dewasa ini telah 
disadari bahwa pendidikan seks sejak usia remaja merupakan ke-
butuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan seiring dengan ke-
majuan jaman. Karena itu, dalam upaya preventif untuk menanggu-
langi penyimpangan perilaku seksual para remaja, maka sejak dini 

diperlukan pendidikan seksual. Bahkan, sesungguhnya pendidikan 
seksual bukan saja bagi mereka yang masih remaja atau belum ber-
keluarga, tetapi juga bagi mereka yang telah berumah tangga.

 Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan permasalahan-
-permasalahan, yaitu : pertama, bagaimana pandangan Islam ten-
tang pendidikan seks?; kedua, bagaimana metode pelaksanaan pen-
didikan seks dalam perspektif dakwah Islam?

1. Seks dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, permasalahan seks bukanlah sesu-
atu yang tabu untuk dibicarakan. Dalam Alquran, hadis, dan ki-
tab-kitab fiqih ditemukan banyak membicarakan masalah-masa-
lah yang berhubungan dengan seks. Dalam pandangan Islam, 
persoalan pendidikan seks bukan pada persoalan penting atau 
tidak penting, tetapi yang menjadi permasalahan adalah : what, 

when, who, where, dan how. Artinya, masalah-masalah apa yang 
berkaitan dengan seks yang harus diajarkan, kapan waktunya 
yang tepat, siapa yang mengerjakannya, di mana tempatnya, dan 

bagaimana metode penyampaiannya. Dengan demikian, pende-
katan religius memiliki peran yang sangat signifikan dalam pen-
didikan seks.

Menurut ajaran Islam, seks mempunyai makna yang sa-
ngat berarti dan bernilai bagi kelangsungan hidup umat manusia. 
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Walaupun banyak orang menggunakan seks hanya untuk kepen-
tingan material dan pemuas nafsu belaka, tetapi tidaklah harus 
menjadikan seks sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Bagai-
manapun, seks harus tetap sebagai sesuatu yang suci, terhormat 
dan bernilai ibadah.

Kecenderungan untuk menyalurkan nafsu seksual merupa-
kan sesuatu yang manusiawi dan sunnatullah. Jika penyaluran 
seksual tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran agama, maka pe-
nyaluran tersebut tergolong suci dan bernilai ibadah. Sebaliknya, 
jika penyaluran tersebut tidak dikontrol dengan ajaran-ajaran 
agama, maka akan menimbulkan implikasi destruktif bagi kehi-
dupan manusia. Karenanya, agama memiliki peran yang sangat 
penting dalam menanggulangi penyalahgunaan seksual.

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak kepada ma-
nusia untuk menyalurkan syahwat dan kebutuhan biologisnya. 
Hanya saja Islam mengaturnya dengan rangkaian syariat agar 
syahwat itu disalurkan berdasarkan akal sehat dan tidak seperti 
binatang. Karenanya Islam menetapkan pernikahan sebagai pin-
tu halal untuk menyalurkan naluri seksual manusia109.

Karenanya, konsep penyucian diri dengan tidak menikah 
bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam. Untuk 
itulah, Allah telah menetapkan lembaga keluarga sebagai satu-
-satunya jalan yang sah untuk menyalurkan dorongan seksual 
tersebut. Mempertemukan antara laki-laki dengan perempuan 
sebagai pasangan suami-istri begitu suci sehingga Islam beru-
saha memelihara dan melindunginya. Ikatan pernikahan harus 
disahkan dalam perjanjian khusus yang disebut akad nikah. Pada 
ikatan pernikahan inilah, hak dan tanggung jawab suami-istri 

109 Abdul Ghalib Isa, Aadaabu Lailat al-Zifaaf, diterjemahkan oleh Moh. Suri 
Sudahri A. dengan judul ‘Bisikan Malam Pengantin’, cet. I, (Jakarta : 
Gema Insani Press, 1998), h. 13.



70

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

ingin ditegakkan. Dalam naungan pernikahan inilah anak-anak 
dilahirkan dengan jaminan hukum yang kokoh.

Berbagai istilah yang dipergunakan oleh Al-qur’an dalam 
menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang berke-
naan dengan seks. Istilah-istilah tersebut antara lain : ar-rafats, 

artinya bercumbuan (lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 187), taqrabu-

huna, artinya mendekatinya (wanita)(Q.S. Al-Baqarah [2]: 222), 
hartsun, artinya bercocok tanam (lihat Q.S. Al-Baqarah [2] : 
223), lamastumun-nisa, artinya menyentuh perempuan (istri)(li-
hat Q.S. An-Nisa [4]: 43, Al-Maaidah [5]: 6), taghasyaha, arti-
nya mencampurinya (lihat QS. Al-A’raaf [7]: 189).

Al-qur’an sebagai wahyu Ilahi mengungkapkan tentang 
karakteristik manusia yang berkaitan dengan seks. Dalam Q.S. 
Ali Imran (3) : 14, Allah swt. Berfirman:

زين للنا س حب الشهوت من النساء ...

Terjemahannya :

 “Dijadikannya indah pada (pandangan) manusia kecinta-

an kepada apa-apa yang diingini, yaitu para wanita …”110

Dalam Q.S. Al-A’raaf [7] : 189, Allah swt berfirman :

 هوالدي خلقكم من نفس واحد ة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشها

 حملت

Terjemahannya :

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan 

dari padanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang 

kepadanya.  Maka  setelah  dicampurinya,   istrinya   itu   me-

ngandung”111

110 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya : 
Mahkota Surabaya, 1989), h. 77.

111 Lihat Ibid, h. 253.
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Dalam Q.S. Ar-Ruum [30] : 21, Allah swt. Berfirman :

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Terjemahannya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, diciptakan-

-Nya untuk kamu pasangan dari diri kamu sendiri supaya kamu 

tenteram bersamanya, dan dijadikannya cinta dan kasih sayang 

di antara kamu; sesungguhnya dalam hal yang demikian itu 

menjadi keterangan bagi kaum yang berpikir"112

Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan tentang seks se-
bagai suatu amal kebajikan. Dalam menyebutkan beberapa con-
toh perbuatan baik, Nabi Berkata : “Dan ketika seseorang me-

lakukan hubungan seks, maka dia dihitung sebagai sedekah”. 
Para sahabat terkejut dan bertanya kepada Nabi : “Bagaimana 

mungkin salah seorang di antara kami memenuhi dorongan seks 

dan memperoleh sedekah (pahala)”. Kepada mereka Nabi men-
jawab : “Tidakkah kamu ingat, jika seseorang berbuat hal yang 

sama padahal di dalam keadaan tidak sah, perbuatan itu dihi-

tung sebagai perbuatan dosa ? Tetapi, bila seseorang melakukan 

perbuatan itu dalam keadaan sah, maka perbuatan itu dihitung 

sebagai amal shalih”. (HR. Muslim).

Hubungan seksual adalah hubungan yang sangat pribadi 
antara suami-istri dan harus disepakati sebagai hak pribadi-pri-
badi. Dengan demikian, tidaklah layak mereka membicarakan 
masalah ini kepada orang lain. Nabi saw. menekankan etika seks 
ini dengan tandas. Beliau bersabda : “Di antara manusia yang 

derajatnya paling rendah sebelum hari pengadilan nanti ialah 

laki-laki yang menggauli istrinya dan istri yang menggauli su-

aminya, kemudian kedua-duanya membuka rahasianya kepada 

umum”. (HR. Abu Said).

112 Lihat Ibid, h. 644.
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Pada masa sekarang seksologi (ilmu yang mempelajari 
tentang seks) berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. 
Masyarakat Barat menyambut baik hadirnya disiplin ilmu ini 
sehingga hak wanita untuk mencapai kepuasan seksual dalam 

hubungan seksual mendapat pengakuan sah. Hak akan orgasme 
adalah salah satu penemuan di antara penemuan mutakhir sekso-
logi dan menjadi tema gerakan-gerakan feminis. Sesungguhnya, 
empat belas abad yang silam, Islam telah membahas persoalan 
tersebut melalui sabda Nabi : “Jika seseorang di antara kamu 

melakukan hubungan seks dengan istrimu, lakukanlah dengan 

sungguh-sungguh. Jika kamu mencapai kesenangan sebelum 

dia, kamu jangan terburu-buru sebelum istrimu mencapai kese-

nangan yang sama”. (HR. Anas).

Dalam dinamika sosial dewasa ini, muncul suatu kesa-
daran bahwa dunia tidak akan terbebas dari segala bencana dan 
dekadensi moral kecuali melalui cara-cara yang religius. Dalam 
kaitannya dengan kehidupan seksual, Islam meletakkan segala 
sesuatu termasuk kehidupan seks dengan proporsi yang sebenar-
nya dan berusaha membuat kehidupan manusia yang berimbang 
dan saling menyempurnakan yang dapat mewujudkan makna ke-
manusiaan yang sebenarnya.

Di tengah masyarakat sering dijumpai adanya perilaku 
seksual yang menyimpang dan membahayakan kelangsungan 
hidup umat manusia. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya 
perilaku seksual negatif tersebut, antara lain : pornografi melalui 
media cetak dan elektronik, busana wanita yang tidak menutup 
aurat, dibukanya klab-klab malam (bar) baik secara rahasia ma-
upun secara terang-terangan, pengaruh lingkungan dan teman 
bergaul, dan sebagainya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka ada be-
berapa solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk menanggulangi 
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penyimpangan perilaku seksual, antara lain : kawin pada usia 
muda, melaksanakan puasa sunnah, menjauhi hal-hal yang da-
pat membangkitkan birahi seksual ke arah yang negatif, mengisi 
waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif, berka-
wan dengan orang-orang yang shaleh, mempelajari dan mem-
praktikkan petunjuk-petunjuk kesehatan tentang perilaku seksu-
al yang normal, merasa takut kepada Allah swt. dengan mening-
katkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

2. Pendidikan Seks dalam Perspektif Dakwah

Pendidikan seks merupakan pendidikan yang mengajar-
kan dan memberi pengertian tentang masalah-masalah yang me-
nyangkut seks dan perkawinan. Untuk itu, diperlukan metode 
pendidikan seks yang Islami sehingga melahirkan pemahaman 
yang benar dan perilaku seksual yang positif. Kurangnya penge-
tahuan tentang seksualitas dapat menyebabkan seseorang mudah 
terjerumus ke dalam penyalahgunaan fungsi seksual113.

Secara umum, metode pendidikan seks terbagi dalam dua 
paradigma yang sama-sama ekstrim, yaitu paradigma konserva-
tif dan paradigma liberal. Paradigma konservatif berpandangan 
bahwa pendidikan seks sebagai sesuatu yang tabu dan tertutup 
sehingga membuat sebagian manusia mempunyai anggapan bah-
wa seks adalah sesuatu yang tabu dan terlarang. Paradigma libe-
ral berpandangan bahwa seks adalah sesuatu yang biasa-biasa 
saja, karenanya siapa saja yang menginginkannya mereka boleh 
memperoleh pengetahuan seks sebanyak-banyaknya dan mem-
praktikkan sebebas-bebasnya. 

113 E.C. Natahusada dan Sjaiful Fahmi Daili (ed.), Remaja dan Penyakit Hu-
bungan Seksual, (Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 
1989), h. 23.
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Di tengah pertentangan kedua paradigma di atas, Islam 
berpandangan bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu untuk 
dibicarakan, namun tata cara pelaksanaannya harus menempuh 
metode yang Islami sehingga tidak menimbulkan dampak yang 
tidak diinginkan. Pendidikan seks yang tidak mempertimbang-
kan nilai-nilai moral maka akan menimbulkan akibat berupa 
hilangnya ikatan-ikatan sosial dan keluarga yang suci dan ter-
hormat. Akibatnya, muncul penyakit-penyakit ganas dan mem-
bahayakan kelangsungan hidup umat manusia.

Dalam Islam, salah satu pendekatan yang cukup ampuh 
untuk memberikan informasi tentang seks secara sehat dan posi-
tif adalah pendekatan dakwah. Dakwah merupakan usaha yang 
dilakukan untuk membawa umat manusia ke dalam sistem Islam. 
Karena itu, diperlukan perspektif dakwah dalam membicarakan 
tentang metode pendidikan seks yang Islami.

Melalui pendekatan dakwah ini, pendidikan seks diharap-
kan membawa perubahan sasaran dakwah (mad’u) dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif berkenaan 
dengan kemampuan intelektual. Aspek afektif berkenaan dengan 
perkembangan sikap dan perasaan. Aspek psikomotorik me-
nyangkut perkembangan yang mengandung unsur motoris atau 
perilaku114.

Sebagai proses pendidikan, dakwah memiliki tiga unsur 
dalam pelaksanaannya, yaitu : proses, kandungan, dan peneri-
ma115. Unsur proses, yaitu unsur yang berkaitan dengan cara-cara 

114 M. Hafi Anshari, Bakat dan Lingkungan dalam Proses Pendidikan, (Suraba-
ya : Usaha Nasional, 1993), h. 66-67.

115 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam 
: A Framework for an Islamic Philosophy of Education, diterjemahkan oleh 
Haidar Bagir dengan judul ‘Konsep Pendidikan dalam Islam’, cet. VII, 
(Bandung : Mizan, 1996), h. 35.
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yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas dakwah. Karena 
kedudukan seks di dalam agama Islam adalah sesuatu yang sa-
kral, terhormat dan khusus, maka penyajian informasi tentang seks 
melalui metode-metode dakwah harus mempertimbangkan kondisi 
objektif sasaran dakwah yang menerima informasi tersebut. 

Kehati-hatian di dalam menyajikan informasi tentang seks 
sangat diperlukan supaya : pertama, tetap memelihara nilai-nilai 
seks yang positif agar tidak tercemar oleh maksud-maksud yang 
bertentangan dengan ajaran agama Islam; kedua, supaya tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap seks, yang kemudian memung-
kinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dari 

fungsi dan peranan seks116.

Perbedaan karakteristik seseorang menjadikan informasi 
tentang seks yang harus diberikan juga berbeda. Misalnya, in-
formasi seks secara rinci dan telah menyangkut masalah teknis 
hanya diberikan kepada mereka yang telah menikah dan menjadi 
suami-istri, sebab mereka telah berhak untuk melakukan aktivi-
tas seks.

Unsur kandungan berkaitan dengan materi dakwah berupa 
informasi tentang seks. Unsur penerimaan adalah seseorang atau 
sekelompok orang yang menjadi sasaran dakwah atau yang me-
nerima informasi tentang seks tersebut. Kedua unsur ini saling 
terkait dalam pelaksanaan dakwah. Informasi seks tentang apa 
yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan 
karakteristik sasaran dakwah yang dihadapi.

Dalam memberikan pendidikan seks melalui pendekatan 
dakwah, maka ada beberapa tingkatan atau tahapan berdasarkan 

116 Muhammad S. Djarot S. Sensa, Seks dalam Islam, cet. I, (Bandung : Sinar 
Baru, 1993), h. 6.
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kondisi objektif sasaran dakwah yang dapat diterapkan sesuai 
dengan hukum-hukum Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw.. 
Tahapan-tahapan  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap Pertama: Umum

Pendidikan seks secara umum diberikan kepada segenap 
lapisan usia yang telah dianggap layak untuk memperoleh in-
formasi tentang seks. Mereka yang layak memperoleh informasi 
yang bersifat umum ini adalah bagi laki-laki telah mulai mimpi 
basah (ihtilam), dan bagi perempuan telah mengalami menstru-
asi (haidh). 

Materi-materi pendidikan seks yang diberikan pada ting-
katan ini bersifat dasar dan umum, tidak menyangkut hal-hal 
yang berkaitan dengan seks dalam dimensi praktis. Materi-mate-
ri tersebut, seperti : makna seks, seks menurut ajaran Islam, ke-
dudukan dan fungsi di dalam masyarakat, risiko penyimpangan 
perilaku seksual, etika memandang (lihat QS. An-Nuur [24]: 30-
31, al-Baqarah [2]: 229), tata cara memasuki rumah atau kamar 
tidur (lihat QS. An-Nur [24]: 58-59), etika bergaul dengan lawan 
jenis, dan sebagainya.

Tahap Kedua: Pra Nikah

Pendidikan seks pra nikah ini ditujukan bagi mereka yang 
sudah hendak memasuki usia perkawinan. Hal ini dimaksudkan 
agar mereka memperoleh gambaran mengenai seks yang sebe-
narnya sehingga mereka benar-benar siap memasuki kehidupan 
baru melalui pintu pernikahan.

Materi-materi pendidikan seks pada tingkatan ini, seperti 
: hubungan seks dengan perkawinan (lihat Q.S. An-Nisaa [4] : 
22-23, Ar-Rum [30] : 21), kedudukan seks di antara suami-istri 
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(lihat Q.S. Al-Mu’minuun [23] : 5), tata cara atau kode etik seks, 
dan sebagainya.

Dalam tahap ini perlu disosialisasikan bahwa perkawin-
an adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Seseorang 
yang memiliki nilai moral tentu berkeinginan untuk membangun 
sebuah rumah tangga. Banyak orang yang mendapatkan kesuk-
sesan dalam menempuh karir setelah melaksanakan perkawinan. 
Melalui perkawinan, seseorang akan memiliki kekuatan jiwa, 
sebab ia telah memiliki partner yang setia saat menghadapi per-
masalahan-permasalahan hidup117. Hal ini perlu diinformasikan 
kepada kelompok usia muda agar termotivasi untuk menyalur-
kan syahwatnya melalui pintu perkawinan.

Tahap Ketiga: Rumah Tangga

Pendidikan seks pada tingkatan ini diberikan kepada me-
reka yang telah berumah tangga atau telah berstatus sebagai su-
ami-istri. Karena dalam tahap ini aktivitas seks secara praktis 
telah dilakukan, maka pendidikan seks yang diberikan harus ber-
nuansa pada pemeliharaan dan pelestarian rumah tangga melalui 

kehidupan seks yang normal.

Materi-materi pendidikan seks yang dapat diberikan pada 
tingkatan ini, seperti : teknik-teknik aktivitas seks (lihat Q.S. Al-
-Baqarah [2] : 222-223), upaya optimalisasi pemanfaatan seks 
(lihat QS. Al-Baqarah [2] : 187), metode pemecahan problemati-
ka seks dalam rumah tangga, sistem pendidikan seks untuk anak, 

dan sebagainya.

117 Nawawi A. M., Ajaran Islam dalam Rumah Tangga, (Surabaya : Apollo, 
t.th.), h. 6-8.
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Salah satu hikmah diciptakannya laki-laki dan perempu-
an adalah agar kedua jenis manusia ini bisa saling memperoleh 
ketenteraman satu dengan lainnya. Dengan diperolehnya keten-
teraman, maka terbukalah bagi keduanya untuk saling membina 
rasa cinta dan kasih sayang yang telah diciptakan oleh Allah swt. 
untuk mereka.

Dalam pasangan suami-istri terdapat dorongan kejiwaan 
yang kuat untuk saling menunjukkan kesetiaan. Akan tetapi, ka-
rena adanya sifat egois, keinginan tersebut kadang-kadang su-
lit untuk terwujud. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, 
maka suami-istri wajib bertaqwa kepada Allah sehingga mereka 
terus dapat mewujudkan dorongan kejiwaan untuk saling setia 
dalam membina keluarga sakinah118.

Dalam lingkungan rumah tangga, wanita sebagai istri me-
megang peranan yang sangat penting dalam memberikan pendi-
dikan seks, sebab wanita memiliki tiga fungsi utama, yaitu : di 
samping sebagai pemberi rasa tenteram dan sumber rasa kasih 
sayang (lihat Q. S. ar-Rum [30] : 21), juga berfungsi sebagai 
pendidik bagi anak keturunannya119.

Pendidikan seks bukanlah sesuatu yang tabu untuk dibica-
rakan. Dalam ajaran Islam masalah seks ini banyak dibicarakan 
dalam Alquran dan hadis. Dari kedua landasan Islam ini diper-
oleh gambaran bahwa seks adalah sesuatu yang sesuai dengan 
fitrah manusia yang bernilai sangat suci.

118 Muhammad Thalib, 20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami-Istri, cet. I, (Ban-
dung : Irsyad Baitus Salam, 2001), h. 18.

119 M. Sya’rawi, al-Mar’atu Kamaa Araadahallahu, diterjemahkan oleh H. 
Salim Basyarahil dengan judul ‘Wanita Harapan Tuhan’, cet. XV, (Ja-
karta : Gema Insani Press, 1995), h. 17-19.
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Karena seks adalah sesuatu yang sakral dan istimewa, 
maka Islam mengajarkan perlunya metode pendidikan seks yang 
berdasarkan hukum-hukum Allah swt. dan sunnah Nabi, sehing-
ga pendidikan seks itu tidak justru kontra produktif terhadap 
usaha-usaha penanggulangan penyimpangan perilaku seksual. 
Salah satu pendekatan yang cukup ampuh untuk memberikan 
pendidikan seks adalah pendekatan dakwah.

Untuk menghindari dampak negatif dari perilaku seksual 
yang menyimpang akhir-akhir ini, maka diperlukan upaya-upa-
ya preventif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. 
Semangat keagamaan yang telah dimiliki oleh masyarakat sela-
ma ini harus dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk mence-
gah terjadinya penyimpangan seksual yang lebih meluas.



80

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

BAB VI

DAKWAH DALAM 
MASYARAKAT 

PEDESAAN

Di desa pluralitas budaya dan agama belum terlalu tampak, 
karena secara turun temurun mereka berasal dari nenek moyang 
yang sama sehingga mereka cenderung memiliki corak budaya bah-
kan keyakinan yang sama. Meskipun, di beberapa desa juga telah 
tampak keragaman agama, budaya, dan paham keagamaan. Hal ini 
terjadi karena semakin terbukanya desa-desa tersebut terhadap ke-
datangan orang luar dengan latar belakang agama, suku, dan paham 
keagamaan yang berbeda. Di samping itu, masyarakat desa juga ma-
sih sangat paternalistik yaitu sangat bergantung kepada tokoh adat, 
tokoh agama, dan tokoh pemerintahan desa.

Masyarakat desa adalah suatu komunitas masyarakat yang hi-
dup dan menetap di wilayah pedesaan. Keberadaan masyarakat desa 
sering disebut dengan masyarakat yang tradisional, homogen dan 
tertinggal. Kondisi ini tentu disebabkan oleh rendahnya pengeta-
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huan dan keterampilan yang mereka miliki, sehingga telah berdam-
pak kurang baik hampir  di semua lini kehidupan sosialnya, seperti 
rendahnya tingkat pendapatan atau penghasilan artinya kekurangan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan (kebodohan) telah berdampak 
kepada tingginya angka kemiskinan.

A.   Karakteristik Masyarakat Pedesaan
Desa, kampung atau dusun merupakan area pemukiman yang 

biasa terletak di daerah dataran tinggi dan jauh dari keramaian kota, 
dengan mata pencaharian yang relatif sama antar warganya seperti 
bertani, nelayan  dan beternak (lebih mengutamakan potensi alam), 
dan sangat bersifat toleran dalam arti sangat mementingkan aspek 
kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama warga di desanya. Di 
bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri masyarakat pedesaan yang 
akan berkaitan erat dengan penggunaan metode dakwah yang efektif 
di pedesaan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan, yakni:120

1. Letaknya relatif  jauh dari kota dan bersifat plural (khusus).

2. Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terha-
dap kehidupan masyarakat pedesaan

3. Mata pencaharian bercorak agraris dan relatif  homogen (bertani, 
beternak, nelayan, dll)

4. Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft (paguyuban 
dan memiliki community sentiment yang kuat)

5. Keadaan penduduk (asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan 
kebudayaannya relatif homogen.

6. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta 
bersifat familistik

120 http://scooteris.multiply.com/journal/ciri-ciri masyarakat desa/. Ahad, 
9 oktober 2011.
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7. Memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan 
tradisi-tradisi warisan leluhurnya

8. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ke-
bersamaan / gotong royong kekeluargaan, solidaritas, musyawa-
rah, kerukunan dan keterlibatan sosial.

9. Jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan IPTEK relatif 
rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah

10. Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehing-
ga deferensiasi sosial masih sedikit

11. Kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan 
tingkat perkembangan yang lamban.

12. Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap 
nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru

13. Memiliki sistem nilai budaya (aturan moral) yang mengikat dan 
dipedomani warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan 
itu umumnya tidak tertulis

14. Penduduk desa bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada 
pemimpinnya dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma 
yang berlaku.

Sedangkan Menurut Landis ( ilmuan sosiologis), terdapat be-
berapa karakteristik masyarakat desa yang perlu dipahami, antara 
lain yaitu:121

1. Umumnya mereka curiga terhadap orang luar yang masuk
2. Para orang tua umumnya otoriter terhadap anak-anaknya
3. Cara berfikir dan sikapnya konservatif dan statis
4. Mereka amat toleran terhadap nilai-nilai budayanya sendiri, se-

hingga kurang toleran terhadap budaya lain

121 Ibid
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5. Adanya sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif
6. Memiliki sikap  kurang komunikatif dengan kelompok sosial di 

atasnya.

Seluruh ciri atau karakteristik masyarakat pedesaan di atas 

sangat berpengaruh terhadap konsep berdakwah di pedesaan. Ba-
gaimana seorang da’i dapat menyesuaikan metode dakwahnya de-
ngan keadaan masyarakat pedesaan yang cenderung menerima sikap 

pasrah dan kurang komunikatif dengan orang golongan di atasnya 
(orang kaya). Hal ini akan kami bahas dalam pembahasan kami se-
lanjutnya.

Masyarakat merupakan wahana yang penting dalam ruang 
lingkup dakwah. Namun demikian, masyarakat sebagai sasaran dak-
wah merupakan medan yang tidak mudah ditempuh, karena akan 

menyinggung masalah orang banyak, mengubah pikiran orang ba-
nyak bukanlah pekerjaan yang mudah, Jika tidak mengenal lebih 
jauh siapa dan bagaimana struktur masyarakat dalam aspek kehi-
dupannya.122

Dengan mengetahui struktur akan klasifikasi masyarakat, 
maka subjek dakwah dapat membayangkan masyarakat yang mana 
dihadapi dalam menyampaikan dakwahnya. Struktur masyarakat 
desa dapat didekati berdasarkan aspek: biologis, pendidikan, dan ge-
ografis. Aspek-aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari segi biologis, kita dapat membagi struktur masyarakat 
itu menurut jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin, ini membawa 
perbedaan-perbedaan dan kebiasaan, watak, perasaan dan beberapa 
tugas kewajiban. Tetapi perbedaan itu sebenarnya bersifat kontem-
porer, isi mengisi, bantu membantu bukan perbedaan yang berten-

122 M. Munir, Manajemen Dakwah (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), hlm. 
217.
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tangan. Aspek biologi dapat pula ditinjau dari suku bangsa. Tiap-tiap 
bangsa dan suku mempunyai tradisi, watak, sifat, kebudayaan dan 
nilai kemasyarakatan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini sebe-
narnya bukan seluruhnya dikarenakan oleh faktor biologis, tetapi 
lebih banyak dikarenakan oleh sejarah dan pengalaman bangsa itu 
sendiri.123

Dilihat dari segi pendidikan, maka masyarakat dapat kita ka-
tegorikan kepada orang yang berpendidikan tinggi, menengah dan 
rendah. Perbedaan di dalam pendidikan ini membawa perbedaan 
pula dalam alam pikiran, cita-cita dan kebiasaan hidup.

Orang yang berpendidikan tinggi mempunyai pikiran yang ta-
jam, luas, dan kritis. Mereka tidak mau begitu saja menerima pen-
dapat  lingkungan kehidupan yang dicita-citakan, terbatas kepada 
kebaikan keluarga dan tetangganya. Kebiasaan hidupnya statis dan 
tradisional.

Orang yang berpendidikan menengah telah biasa berpikir ab-
strak dan kritis. Tetapi masih terikat kepada kenyataan-kenyataan 
yang dijumpai dalam daerah gerak hidupnya. Cita-cita telah tinggi, 
tetapi belum dapat menemukan jalan untuk mencapainya. Kebiasaan 
hidupnya tidak tradisional lagi dan dapat mengikuti perkembang-
an.124

Secara geografis, masyarakat itu dapat kita golongkan kepa-
da masyarakat desa dan masyarakat kota. Antara keduanya terdapat 
perbedaan yang besar, baik mengenai cara hidupnya adat kebiasaan 
maupun alam pikiran atau tingkat pengetahuannya. Masyarakat desa 
mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat tebal, rasa persatuan, 
percaya mempercayai, semangat gotong-royong dan tolong-meno-

123 Ibid
124 Ibid. Hal 218
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long. Penduduknya lebih homogen, lebih banyak persamaannya dan 
kadang-kadang hanya  terdiri dari beberapa kesatuan keluarga, cara 
hidupnya masih sederhana begitu juga alam pikiran dan tingkat pe-
ngetahuannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga 
keagamaan, pendidikan, ekonomi, organisasi-organisasi kemasya-
rakatan dan sebagainya masih belum begitu luas seperti di kota. 
Masyarakat kota penduduknya lebih heterogen, terdiri dari berba-
gai suku bangsa, cara hidupnya lebih mewah, materialistik dan le-
bih menitikberatkan kepentingan perorangan, alam pikirannya luas, 
tingkatan pengetahuannya lebih tinggi, dan lembaga-lembaganya 
lebih ruwet dan luas.125

B.   Konsep dan Model Dakwah di Pedesaan
Berdasarkan kenyataan sosiologis di atas, maka teori dakwah 

yang cocok diterapkan adalah teori ‘citra da’i’ dan teori ‘medan 

dakwah’. Dalam teori citra da’i disebutkan bahwa kredibilitas da’i 
sangat mempengaruhi tingkat penerimaan mad’u terhadap pesan-
-pesan dakwah. Karena itu, di suatu desa ketika pemuka adatnya su-
dah menerima dakwah maka masyarakat lain pun akan melakukan 

hal yang sama. Dalam teori medan dakwah disebutkan perlunya ada 
usaha untuk mengidentifikasi struktur sosial mad’u lebih dulu ke-
mudian mendekati struktur-struktur sosial tersebut supaya bersedia 
menerima dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

Karena masyarakat desa sangat bergantung kepada keadaan 
alam dan lingkungan, maka mereka cenderung percaya kepada hal-
-hal yang bersifat mistik. Dalam konteks ini, maka materi dakwah 
yang relevan adalah materi-materi tasawuf.

Keberadaan dakwah dapat di pandang sebagai suatu metode 
atau pendekatan yang sangat efektif dalam melakukan pembangunan 

125 Ibid. 
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dan pengembangan masyarakat, upaya dalam dakwah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa baik 
kemampuan ekonomi maupun peningkatan pemahaman terhadap 
ajaran islam lebih efektif dilaksanakan melalui pendekatan dakwah 
bil-lisan dan bil-hal.

Setelah kami teliti dengan melihat ciri-ciri keadaan kemasya-
rakatan di pedesaan dengan menggunakan contoh Desa Lengkese di 
atas, ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pedesaan antara 
lain yaitu :

1. Metode dakwah yang biasa dilakukan di pedesaan biasanya se-
cara langsung misalnya dengan pengajian, tabliq akbar dan face 
to face, hal ini disebabkan karena waktu  dan rutinitas yang di-
lakukan orang pedesaan relatif masih rendah atau masih banyak 
waktu kosong serta sikap individualismenya masih rendah. Dan 
menjadikan masjid atau musholah sebagai tempat utama dalam 
berdakwah serta pesantren sebagai tempat utama untuk pendi-
dikan anaknya.

2. Dari aspek seorang da’i biasanya cenderung lebih bersifat aktif 
dalam hal penyampaian materi dakwahnya, hal ini karena sifat 
mad’u nya yang pasif dan mudah menerima bukan kritikal se-
hingga dengan sikap aktif membuat mad’u mudah menerima apa 
saja yang disampaikan oleh da’i.

3. Materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis con-
tohnya seperti: ibadah, fikih, akhlak dan muamalah. Masyarakat 
pedesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disang-
kutpautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara.

4. Citra da’i menjadi hal yang sangat penting dalam menyampaikan 
dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendi-
ri karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-
-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnya yang tinggi.
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5. Masyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai de-
ngan tradisi mereka yang telah ada artinya tidak mudah untuk 

menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman 
islam yang telah ada di desa tersebut.

Berdakwah yang merupakan hal terpenting dalam  menja-
lankan ajaran agama haruslah berjalan seefektif mungkin. Untuk 
melihat efektifitas berdakwah, pendakwah selayaknya mengetahui 
segala aspek yang mendukung berjalannya dakwah yang efektif ter-
utama dalam aspek keadaan sosial kemasyarakatan. Karena seperti 
keadaan sosial di perkotaan sangat berbeda dengan keadaan sosial 
di masyarakat pedesaan yang menjadikan metode, materi dan sifat 
pendakwah pun harus berbeda menyesuaikan kondisi masyarakat 
yang ada.

Untuk dakwah di pedesaan dilihat dari aspek ciri-ciri masya-
rakat, keadaan sosial masyarakatnya  dapat disimpulkan bahwa dak-
wah di daerah pedesaan yang efektif haruslah: menggunakan  me-
tode intrapersonal (langsung) dalam menyampaikan dakwahnya, 
materi dakwah harus bersifat agamis seperti masalah ibadah, fikih 
dan akhlak, mengutamakan citra da’i, da’i harus bersifat aktif namun 
tetap mempunyai jiwa sosial yang  tinggi dan dakwah harus bersifat 
informatif  persuasif bukan yang hanya bersifat informatif saja se-
hingga aspek ilmu dan perbuatannya bisa dapat dilakukan oleh ma-
syarakat desa.
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BAB VII

DAKWAH DALAM 
MASYARAKAT 
PERKOTAAN

 Masyarakat kota memiliki ciri: rasional, profesional, dan 
individualis. Dakwah harus berfungsi sebagai ‘penyaring’ dalam 
menyeleksi nilai atau sistem sosial tertentu. Sebagai contoh, masya-
rakat Jepang itu memiliki ‘mesin pencerna’ kemodernan sehingga 
meskipun mereka modern tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai 
samurai. Di perkotaan juga sudah mulai bergeser dari pola modern 
ke pola postmodern.

A.   Karakteristik Masyarakat Perkotaan
Ciri-ciri masyarakat perkotaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknologisasi kehidupan, yaitu masyarakat yang semua urusan 
dan kegiatan harus dikerjakan menurut tekniknya masing-masing 
yang cenderung sudah baku (standernized) pola kehidupan yang 
teknologis membawa konsekuensi nilai yaitu makin dominan-
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nya pertimbangan efisiensi, produktivitas (fizik) dan yang seje-
nis yang umumnya menggambarkan suatu ciri-ciri materialistik. 
Pertanyaan yang timbul dalam masyarakat teknologis. Interpre-
tasi nilai agama yang bagaimana dapat kita tawarkan masyarakat 
teknologis tersebut ? Inilah pertanyaan–pertanyaan “pekerjaan 
rumah” bagi umat islam yang selama ini belum secara serius di-
kerjakan .

2. Kecenderungan perilaku masyarakat yang makin “fungsional”. 
Yang dimaksudkan masyarakat fungsional adalah masyarakat 
yang masing-masing warganya sekadar menjalankan fungsinya 
dalam semua aspek kehidupan. Hubungan sosial hanya terjadi 
kerana adanya kegunaan atau fungsi tersebut, ertinya hubung-
an antara manusia lebih diwarnai oleh motif-motif kepentingan 
(fungsional) yang biasanya berkonotasi fisik material. Dalam 
masyarakat yang demikian, nilai–nilai agama kurang mendapat 
(pasaran) kerana dianggap tidak fungsional. Persoalan langsung 
bagi kita ialah bagaimana kita dapat menyebarkan islam dan 
kemudian menawarkan ke tengah masyarakat sedemikian rupa 

sehingga menjadi sesuatu yang “fungsional” yang dibutuhkan.

3. Masyarakat padat informasi. Dengan makin berkembangnya tek-
nologi informasi, maka masuknya masyarakat dalam era infor-
masi merupakan hal yang tak terelakkan. Ada beberapa hal yang 
berkenaan dengan masyarakat informasi ini, yang perlu diperha-
tikan dalam mengembangkan dakwah Islamiah. Pertama, makin 
sentralnya kedudukan informasi pada pelbagai aspek kehidupan. 
Informasi merupakan (komoditas) atau “zodal” ekonomi, politik 
ataupun sosial. Mereka yang menguasai informasi bererti kelom-
pok yang “menguasai” kehidupan. Hal yang demikian juga ber-
sangkutan dengan bidang dakwah. Konsekuensi yang perlu kita 
fikirkan ialah makin pentingnya kedudukan “dialog informasi” 
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sebagai salah satu bentuk dakwah dengan pensyarikatan. Kedua, 
masuknya era informasi bererti makin mudahnya berbagai tata 
nilai dan budaya asing memasuki masyarakat kita. Kecende-
rungan yang ada ialah makin berkembangnya tata materialistik, 
hedonistik, rasionalistik, sekularistik dan sebagainya, yang pada 
hakikatnya merupakan permasalahan dakwah yang harus diha-
dapi.

4. Kehidupan yang makin sistemik dan terbuka. Salah satu ciri ma-
syarakat moden ialah sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem 
dinamika. Kehidupan sosial kita diatur oleh sistem, bukan diatur 
oleh orang lain  Selanjutnya  sistem yang mengatur tersebut ti-
dak hanya bersifat lokal, nasional atau regional, akan tetapi juga 
bersifat global. Dalam masyarakat yang demikian, maka masya-
rakat di pelbagai negara menjadi suatu masyarakat yang “terbu-
ka” terhadap= pengaruh luar dari mana pun. Di masa mendatang, 
pelbagai kekuatan asing (baik kekuatan sosial, politik, ekonomi, 
teknologi, maupun budaya) akan ikut menentukan bagaimana di-
namika masyarakat kita berlangsung

5. Individualisasi kehidupan beragama. Dalam konsep modenisa-
si tersebut memang agama tidak menduduki lagi peranan yang 
layak atau bahkan tersisih. Kalaupun agama dilakukan, semata-
-mata masalah individu belaka, agama dipandang hanya me-
nyangkut masalah ruhaniah (transcendental) saja, sedang terha-
dap kehidupan menyangkut sehari-hari agama tidak lagi mem-
punyai kompeten untuk mengatur.

B.   Konsep dan Model Dakwah di Perkotaan
Menghadapi masyarakat kota, maka pesan dakwah harus dike-

mas sebaik mungkin dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dak-
wah di kota harus rasional karena masyarakatnya cenderung berpikir 
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kritis. Dakwah di kota juga harus lebih dinamis dan memanfaatkan 
berbagai media sebab pola perilaku masyarakat kota yang dinamis. 
Pemanfaatan media dan teknologi modern merupakan suatu keha-
rusan jika ingin menjadikan dakwah sebagai salah satu elemen yang 
memberikan pengaruh signifikan.

Secara metodologis, dakwah di kota harus diaplikasikan de-
ngan mengedepankan pendekatan dialog daripada bersifat doktrin. 
Dengan dialog maka masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh 
masyarakat kota akan terungkap dan dicarikan solusi yang lebih 
konstruktif.
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BAB VIII

PENDEKATAN 
SOSIOLOGI DALAM 
PENYUSUNAN PETA 

DAKWAH
A.   Keharusan Peta Dakwah

Keberhasilan dakwah bukan diukur melalui gelak tawa, tepuk 
tangan, dan ratap tangis para pendengarnya. Kesuksesan dakwah 
dapat dilihat pada bekas (atsar) yang ditinggalkan dalam pikiran, 

sikap, dan tingkah laku audiens. Keberhasilan dakwah dapat dicapai 
dengan memilih metode dan materi dakwah yang relevan dengan 
kebutuhan audiens.

Mendakwahkan Islam berarti memberikan jawaban Islam ter-
hadap masalah-masalah yang dihadapi oleh audiens. Tidak mung-
kin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh audiens jika tidak 
diketahui dengan jelas permasalahan yang sedang mereka hadapi. 
Karenanya, dakwah yang baik adalah dakwah yang ”tidak berbi-

sik kepada orang tuli atau tersenyum kepada orang buta”. Dakwah 
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yang baik adalah dakwah yang bersifat aktual, faktual, mengandung 
’human interest’, dan menyentuh perasaan audiens.

Satu metode dakwah yang diterapkan untuk semua sasaran 
dakwah yang berbeda-beda karakternya akan melahirkan kegiatan 
dakwah yang monoton dan membosankan. Dakwah yang tidak se-
suai dengan kondisi dan kebutuhan audiens, akan melahirkan gap 

antara tujuan dakwah di satu pihak dan problematika umat di pihak 
lain. Adanya gap antara tujuan dakwah sebagai ‘das sein’ dengan 

kebutuhan audiens sebagai ‘das sollen’ dapat melahirkan kenyataan 

di mana dakwah berjalan secara monoton dan audiens tetap bergu-
mul dengan kemaksiatan.

Dalam praktik dakwah, sering dijumpai adanya kasus di mana 
materi-materi dakwah yang disampaikan tidak sesuai dengan kebu-
tuhan audiens. Tidak jarang, aktivitas dakwah tertentu justru me-
nimbulkan sikap antipati dari audiens. Akibatnya, aktivitas dakwah 
tersebut tidak membawa perubahan apapun baik secara individual 
maupun secara kolektif.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sebelum berdak-
wah para dai harus mengetahui kondisi audiens dan keadaan sosial-
-budaya yang melingkupinya. Pengetahuan tentang kondisi objektif 
audiens ini akan menjadikan materi dan metode dakwah yang dipilih 
memiliki relevansi dengan kebutuhan audiens.

Oleh karena audiens yang menjadi sasaran dakwah itu berma-
cam-macam karakternya, maka sebelum berdakwah diperlukan in-
formasi yang akurat mengenai permasalahan dan apa sesungguhnya 
yang dibutuhkan oleh audiens. Perbedaan karakter audiens membuat 
dakwah juga harus berbeda dari segi metode dan prioritas materi-
-materi yang disampaikan.

Gambaran obyektif tentang audiens dan lingkungan yang me-
ngitarinya sangat diperlukan sebelum melakukan dakwah, karena 
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informasi tersebut akan dijadikan sebagai data base dalam meru-
muskan program-program dakwah yang relevan. Data dan informasi 
mengenai audiens ini harus dikumpulkan dalam satu format yang 
disebut dengan ’peta dakwah’.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana menyusun peta 
dakwah berdasarkan kebutuhan audiens? Hal inilah yang menda-
sari penulis bermaksud melakukan telaah ilmiah dengan topik ”Peta 

Dakwah (Analisis tentang Relevansi Dakwah dengan Kebutuhan Au-

diens)”. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam menyusun 
peta dakwah di Indonesia sebagai kebutuhan yang sangat mendesak 
sehingga dakwah dapat memberikan solusi yang tepat terhadap per-
masalahan-permasalahan umat.

 Dakwah di samping digerakkan oleh nilai normatif yang ber-
sifat absolut, juga berhadapan dengan kenyataan sosial yang justru 
bersifat relatif. Di satu sisi dakwah berhubungan dengan ajaran-
-ajaran Islam yang mengandung kebenaran yang pasti, namun di 
sisi lain dakwah juga bertalian dengan realitas kehidupan manusia 
yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, 
berbicara tentang dakwah artinya berbicara tentang kebenaran Islam 
yang absolut sebagai inti pesan dakwah dan kenyataan hidup manu-
sia yang relatif sebagai sasaran dakwah (audiens). Kedua unsur ini 
perlu mendapatkan perhatian yang seimbang sehingga dakwah dapat 
berfungsi sebagai pemberi arah dalam kehidupan umat manusia.

 Dalam kegiatan dakwah berbagai permasalahan yang me-
nyangkut audiens perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat. Setiap 
kelompok masyarakat yang berbeda selalu memiliki ciri-ciri khusus 
yang menuntut kepada metode pendekatan dakwah yang berbeda 
pula antara satu dengan yang lainnya.
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Ada beberapa model atau metode komunikasi yang dapat di-
gunakan untuk melihat hubungan antara media dengan audiens126. 
Model dan metode tersebut memiliki kekuatan ilmiah yang telah ter-
uji melalui berbagai percobaan dan penelitian. Model dan metode 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. The Effects Model (Model Pengaruh)

Model ini menjelaskan tentang pengaruh media terhadap 
audiens. Dalam model ini dikenal ada dua aliran, yaitu: Frank-

furt School dan Behaviourist. Aliran Frankfurt School menjelas-
kan tentang penggunaan radio dan film sebagai media propagan-
da untuk mencapai tujuan fasisme Jerman.

Aliran Behaviourist berpandangan bahwa media mempe-
ngaruhi perilaku audiens. B. F. Skinner adalah tokoh aliran be-

haviourists yang paling terkenal. Ia menjelaskan bahwa semua 
perilaku dapat dijelaskan hanya berdasarkan garis keturunan 
(genetic) seseorang.

Dalam aliran behaviourist juga dikenal hasil penelitian 

yang sangat fenomenal yang dilakukan oleh Pavlov. Pavlov me-
lakukan percobaan dalam laboratorium binatang yang dihuni 
oleh beberapa ekor anjing. Ketika anjing-anjing itu diberi ma-
kan disertai dengan suara bell, hingga akhirnya anjing-anjing itu 
mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bell, dengan atau 
tanpa makanan.

Dengan jelas, percobaan dalam laboratorium binatang ini 
menunjukkan bahwa perilaku anjing-anjing itu dapat dimodifi-
kasi. Para ilmuwan melakukan berbagai eksperimen untuk mela-

126 Bagian ini merupakan summary dari karya Gill Baranston & Roy Staf-
ford, The Media Student’s Book, (London: Routledge, 2003), hlm. 148-181.



96

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

kukan hal yang sama terhadap manusia, tentu dengan cara yang 

berbeda. Beberapa peneliti media menemukan adanya persama-
an antara percobaan Pavlov dengan ‘pengulangan pesan’ (repeat 

messages) atau ‘penguatan’ (reinforcement) dalam televisi dan 

pengaruhnya terhadap audiens.

Bandura dan Walters (1963), melakukan penelitian yang 
disebutnya dengan ‘Bobo doll experiment’. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa anak-anak menonton film yang memper-
tunjukkan aksi-aksi yang sangat egresif terhadap sebuah boneka 
Bobo. Aksi kejam itu, kemudian direkam oleh anak. Jika, setelah 
menonton film itu anak dibiarkan tanpa bimbingan, maka aki-
batnya anak akan meniru perilaku kejam tersebut. Dalam kaitan 
ini, media dapat dikatakan telah membantu memperluas perilaku 
kejam melalui film.

Sebenarnya, pengaruh media terhadap audiens tidak dapat 
langsung disamakan dengan hasil percobaan terhadap anjing-
-anjing yang ada dalam laboratorium binatang. Terdapat bebe-
rapa aspek pada diri manusia yang perlu dikaji lebih jauh. As-
pek-aspek tersebut, antara lain: pertama, para psikolog kognitif 
menyatakan bahwa media itu berpengaruh terhadap anak yang 
aktif dan bukan pada anak yang passif. Jadi, penafsiran terhadap 
isi media sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman 
(knowledge and experience); kedua, pengaruh menonton televisi 
tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan pe-
rilaku manusia secara keseluruhan.

b. The Uses and Gratifications Model

Model ini pertama kali diterapkan di Amerika pada Tahun 
1940. Model ini pada umumnya dihubungkan dengan pengguna-
an media televisi. Pendekatan yang dipakai dalam menerapkan 
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model ini adalah ‘pendekatan psikologi sosial’ (socio-psycholo-

gical approaches). Pendekatan ini digunakan untuk melihat hu-
bungan antara audiens dengan media.

Model ini menjelaskan bahwa kebutuhan audiens terhadap 
media berhubungan dengan kepuasan. Kebutuhan dan kepuasan 
tersebut dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, se-
perti: kognitif (cognitive), afektif (affective), melepaskan kete-
gangan (tension release), personal integratif (personal integrati-

ve), sosial integratif (social integrative), dan sebagainya.

Audiens ingin memperoleh kepuasan melalui program-
-program yang ditawarkan oleh media. Dengan demikian, peme-
nuhan kepuasan ini dapat dijadikan sebagai dasar atau peluang 
bagi media untuk mendesain berbagai program yang sesuai de-
ngan kebutuhan audiens.

Kepuasan kognitif audiens dicapai melalui proses belajar 
(learning). Dalam kaitan ini, media menjadi wadah bagi audiens 
untuk belajar tentang berbagai hal. Kepuasan afektif berkaitan 
dengan kepuasan yang bersifat emosional (emotional satisfac-

tion). Kebutuhan ini akan membentuk sikap audiens berdasar-
kan informasi yang mereka terima dari media. Kebutuhan untuk 
melepaskan ketegangan (relaxation) juga menjadi peluang bagi 
media untuk mendesain berbagai program hiburan yang dapat 
melepaskan ketegangan audiens. Audiens juga ingin mengeks-
presikan identitas dirinya melalui media (help with issues of per-

sonal identity). Karena itu, dalam media juga tersedia berbagai 
program di mana audiens dapat menemukan identitas dirinya 
dan mengekspresikan kecenderungan-kecenderungan mereka. 
Kebutuhan lain yang sangat penting adalah kebutuhan untuk 
mengekspresikan identitas sosial audiens (help with issues of so-

cial identity). Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh media dengan 
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menyediakan berbagai liputan tentang berbagai komunitas atau 
kelompok sosial yang dapat mewakili pikiran dan perasaan au-
diens.

Eksistensi media sangat dipengaruhi oleh kemampuan-
nya dalam memenuhi kepuasan dan kebutuhan audiens. Audi-
ens menjadi titik sentral dalam menentukan corak informasi dan 
program yang akan dipublikasikan.

Dalam The Uses and Gratifications Model dijelaskan per-
lunya pendekatan psikologi sosial (socio-psychological aproac-

hes) dalam usaha mengetahui kebutuhan audiens. Berdasarkan 
teori tersebut, maka dalam berdakwah diperlukan pendekatan 
yang tidak hanya bertumpu pada ajaran Islam sebagai pesan 
dakwah, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan atau perma-
salahan yang dialami audiens untuk selanjutnya dicarikan solusi 
melalui aktivitas dakwah. Pendekatan dakwah seperti ini diya-
kini dapat menjawab berbagai problem keummatan sekaligus 
mampu mewujudnyatakan cita ideal Islam ke dalam berbagai 
aspek kehidupan umat.

B.   Manfaat Peta Dakwah
Peta dakwah adalah gambaran (deskripsi) menyeluruh ten-

tang berbagai komponen yang terlibat dalam proses dakwah.127 Peta 
dakwah merupakan gambaran sistematis dan terinci tentang subyek, 
obyek, dan kondisi geografi di mana dakwah itu dilakukan. Data 
dan informasi dalam peta dakwah disajikan dalam bentuk tabel dan 
grafik, sehingga keseluruhan subyek, obyek, dan medan dakwah 
dapat dengan mudah dipahami dan diidentifikasi masalah-masalah 
dakwahnya.

127 Said Tuhuleley, Seluk Beluk Peta Dakwah. Makalah dalam Pelatihan Pe-
latih Muballighah ‘Aisyiyah Tingkat Nasional Regional III di Gedung 
BPG Makassar tanggal, 27-29 Juli 2003, hlm. 4.
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Peta dakwah ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan 
bagi keberhasilan dakwah. Manfaat peta dakwah ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

1. Mengetahui Kondisi Objektif Audiens dan Lingkungan 
Sosialnya

Efektifitas dakwah dapat diukur melalui tingkat keberha-
silan dakwah dalam mencapai tingkat out put yang sesuai de-
ngan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya kondisi 
yang lebih Islami. Untuk mencapai tingkat efektivitas tersebut, 
maka diperlukan metode dakwah yang tepat dan sesuai dengan 
situasi sosial yang terjadi, sebab situasi sosial besar pengaruhnya 
dalam membentuk sikap dan tingkah laku manusia. Situasi sosial 
tertentu memberikan pengaruh terhadap cara orang bertingkah 
laku dan mengambil sikap tertentu. Untuk itu, pelaksanaan dak-
wah harus dapat menilai dan menimbang situasi sosial tersebut. 
Lingkungan sosial memberikan rangsangan-rangsangan tertentu 
dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang, pemben-
tukan norma-norma, bahkan pengembangan kepribadian itu ha-
nya mungkin berada dalam situasi sosial.

Kegiatan-kegiatan dakwah perlu mempertimbangkan kon-
disi sosial-budaya audiens untuk menyesuaikan metodenya de-
ngan realitas yang ada.128 Peta dakwah berfungsi untuk menge-
tahui kondisi objektif sasaran dakwah dan dinamika sosial yang 
mengitarinya. Dengan peta dakwah, dapat diketahui dengan je-
las sasaran dakwah yang sedang dihadapi dan dinamika sosial 
yang sedang berlangsung.

128 Muhammad Husain Fadhlullah, Uslub ad-Da’wah fi al-Qur’an, diterje-
mahkan oleh Tarmana Ahmad Qosim dengan judul ‘Metodologi Dak-
wah dalam Al-Qur’an’, (Jakarta : Pt. Lantera Basritama, 1997), h. 20.
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2. Menciptakan Relevansi Dakwah dengan Kebutuhan Audiens

Sering ditemukan di lapangan, kegiatan-kegiatan dakwah 
yang dilaksanakan tidak mencapai hasil yang maksimal, karena 

para pelaksana dakwah tidak mempertimbangkan kondisi objek-
tif sasaran dakwah. Hal ini merupakan usaha yang kurang bijak-
sana, karena menganggap sasaran dakwah sebagai barang yang 
tidak mempunyai kemauan.129

Untuk mengantisipasi permasalahan dakwah ini, maka per-
lu disusun stratifikasi sasaran dakwah berdasarkan: tingkat usia, 
tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, lapangan pekerjaan, 
keadaan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Seringkali aktivitas 
dakwah hanya berfokus pada pemahaman Islam sebagai pesan 
dakwah dan mengabaikan berbagai faktor yang terkait dengan 
sasaran dakwah. Kenyataan ini tentu melahirkan keadaan yang 
paradoksal antara keinginan dakwah dengan kebutuhan sasaran 
dakwah. Dalam berbagai kasus, dakwah dirasakan tidak mem-
berikan jawaban yang memuaskan terhadap berbagai problem 
keummatan. Kurangnya pemahaman para aktivis dakwah me-
ngenai kondisi objektif dan subjektif audiens telah menjadikan 
aktivitas dakwah yang dilakukan tidak mampu menyentuh dan 

memberikan solusi alternatif atas problem yang sedang dialami 
oleh umat.

Karena itu, diperlukan data dan informasi yang kompre-
hensif tentang audiens sehingga menjadi dasar dalam merumus-
kan dakwah yang relevan dengan kebutuhan audiens. Dalam 
peta dakwah terungkap secara faktual dan komprehensif me-
ngenai kondisi objektif dan subjektif audiens. Berdasarkan data 
yang termuat dalam peta dakwah, dapat dirumuskan metode dan 

129 Nasruddin Harahap dkk. (ed.), Dakwah Pembangunan, (Yogyakarta : 
DPD Golongan Karya Tingkat I Propinsi DIY, 1992), h. 44-45.
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materi dakwah yang tepat untuk setiap sasaran dakwah. Setiap 
kelompok sasaran dakwah tentu memiliki tingkat pengetahuan 
yang berbeda. Karenanya, harus dipilih materi-materi dakwah 
yang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Audiens juga 
memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga diperlu-
kan model atau metode dakwah yang dapat mereka terima.

 Peta dakwah berfungsi sebagai bank data yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan metode dan materi 
dakwah yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan latar bela-
kang sosial audiens. Dengan tersedianya berbagai informasi dan 
data mengenai audiens dalam peta dakwah, maka akan memu-
dahkan para aktivis dakwah untuk merumuskan strategi dakwah 

yang relevan dengan jenis problema yang sedang dihadapi oleh 
umat. Dengan demikian, akan terjadi titik temu antara tujuan 
dakwah dengan kebutuhan umat.

C.   Isi Peta Dakwah
Ada dua komponen pokok yang akan dimuat dalam peta dak-

wah, yaitu: pertama, komponen yang berkaitan dengan keadaan 
umat Islam sebagai sasaran dakwah (audiens); kedua, komponen 
yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dakwah.130 Cakupan ke-
dua komponen ini sesuai dengan wilayah penelitian Ilmu Dakwah 
yang mencakup: subyek dakwah, materi dakwah, metode dakwah, 
media dakwah, objek dakwah, sejarah dakwah, efek dakwah, tujuan 
dakwah, dan gambaran wilayah dakwah.131

130 Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta, Buku Pandu-
an Workshop Komputasi Peta Dakwah. Yogyakarta : Laboratorium Dak-
wah Yayasan Shalahuddi, 1992, hlm. 7.

131 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah. Jakarta : Logos, 1997, 
hlm. 32-42.
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Berdasarkan pembagian di atas, maka isi peta dakwah dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga komponen data, yaitu: data sosial 
umat Islam, data individual mad’u (audiens), dan data aktivitas dak-
wah. Secara rinci, ketiga data ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Sosial Umat Islam

Komponen yang berkaitan dengan keadaan sosial umat 
Islam terdiri atas: tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, 
pekerjaan pokok dan sampingan, religiusitas/keberagamaan, in-
tegrasi sosial, dan mobilitas sosial.

Data Individual (Audiens)

Hal-hal yang berkaitan dengan audiens yang perlu dima-
sukkan ke dalam peta dakwah adalah: umur, tingkat pengetahu-
an, sikap terhadap agama, dan jenis kelamin.132

Kebutuhan manusia sebagai sasaran dakwah baik sebagai 
makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial di atas harus 
menjadi perhatian bagi para dai, sebab keberhasilan dakwah da-
pat diukur melalui pengetahuan, sikap dan perilaku obyek dak-
wah. Manusia sebagai obyek dakwah dapat dikelompokkan se-
cara psikologis dan sosiologis.

Secara psikologis manusia memiliki beberapa aspek, ya-
itu: sifat-sifat kepribadian (personality traits), intelegensia, pe-
ngetahuan (knowledge), keterampilan (skill), nilai-nilai (values), 

dan peranan (roles). Secara sosiologis manusia dapat dibedakan 
atas beberapa aspek, yaitu: nilai-nilai, adat dan tradisi, penge-
tahuan, keterampilan, bahasa (language), dan milik kebendaan 
(material possesions). 

132 Mahfudh Syamsul Hadi MR., dkk., K. H. Zainuddin MZ. Figur Da’i Ber-
juta Umat, (Surabaya : Karunia, 1994), h. 83.
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Manusia sebagai makhluk individu memiliki tiga macam 
kebutuhan yang harus dipenuhi secara seimbang, yaitu: kebu-
tuhan kebendaan (materi),  kebutuhan kejiwaan (spiritual), dan 
kebutuhan kemasyarakatan (sosial). Sebagai makhluk sosial, 
manusia terikat oleh tiga dimensi pokok, yaitu: dimensi kultu-
ral (kebudayaan dan peradaban), dimensi struktural (bentuk ba-
ngunan hubungan sosial), dan dimensi normatif (tata krama da-
lam pergaulan hidup sosial).

Data Aktivitas Dakwah

Komponen yang berkaitan dengan aktivitas dakwah terdi-
ri atas: aktivitas lembaga-lembaga dakwah, keadaan muballigh/
aktivis dakwah, metode dakwah yang digunakan, materi dakwah 
yang digunakan, dan prasarana dakwah yang tersedia.

D.   Prosedur Penyusunan Peta Dakwah
Untuk menghasilkan peta dakwah, maka ada beberapa tahapan yang 
harus ditempuh, yaitu:

Tahap Pertama: Penelitian Dakwah

 Untuk mengetahui kondisi objektif medan dakwah 
dan berbagai faktor yang terkait di dalamnya, maka diperlukan 
adanya kegiatan penelitian dakwah. Komponen-komponen yang 
menjadi isi peta dakwah akan dijadikan sebagai objek penelitian. 

Model-model penelitian dakwah yang dapat dikembang-
kan dalam rangka penyusunan peta dakwah ini adalah : pertama, 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambar-
an tentang objek dakwah; kedua, penelitian eksploratif, yaitu pe-
nelitian yang bertujuan untuk melakukan penjelajahan terhadap 
masalah-masalah dakwah yang sedang berkembang; ketiga, pe-
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nelitian eksperimen, yaitu penelitian yang bertujuan untuk me-
lakukan uji coba terhadap berbagai instrumen dakwah (metode 
dakwah, materi dakwah, alat dakwah, dan sebagainya).

Pendekatan etnografi merupakan pendekatan yang sangat 
efektif untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang komu-
nitas dakwah. Pendekatan etnografi yang bersifat partisipatory 

dalam penelitian merupakan prasyarat mutlak untuk menyusun 

peta dakwah. Melalui pendekatan etnografi inilah akan terung-
kap berbagai gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan au-
diens sebagai sasaran dakwah.

Guna menghasilkan sebuah bentuk penelitian etnografis, 
seorang peneliti harus melakukan pemetaan, yakni pemetaan 
atas wacana sosial. Untuk melakukan pemetaan, peneliti harus 
berlama-lama tinggal di suatu tempat, berbicara dengan orang-
-orang yang tinggal di situ dan mengamati kebiasaan mereka. 
Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh gambaran yang 
lengkap (multi-faceted) dan komprehensif tentang komunitas 
yang diteliti. Gambaran ini bisa mencakup sejarah, agama, poli-
tik, ekonomi, dan lingkungan dari komunitas itu. 133

Setiap penelitian dakwah akan mengungkap permasalah-
an baru yang belum ditemukan sebelumnya, sebab gejala sosial 
itu sendiri sesungguhnya jauh lebih kompleks dari gejala alam 
yang bersifat fisik. Dalam gejala sosial tersebut masih tersisa 
demikian banyak masalah yang belum terungkap.134 Karenanya, 
penelitian dalam rangka penyusunan peta dakwah harus dilaku-
kan berulang kali dan tidak menganggap peta dakwah yang telah 

133 M. Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi, 
Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gitanyali, 2004), hlm. 105.

134 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplika-
si. Jakarta : Rajawali Pers, 1995, hlm. 15.
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dihasilkan telah final. Akan selalu muncul fenomena baru yang 
berkaitan dengan kehidupan umat yang memerlukan pengkajian 
dan penelitian lebih lanjut untuk penyusunan peta dakwah yang 
lebih mutakhir.

Secara umum, langkah-langkah yang harus dilakukan da-
lam kegiatan penelitian ini adalah: pertama, pembuatan rencana 
penelitian; kedua, pelaksanaan penelitian; dan ketiga, pengolah-
an dan laporan hasil penelitian.

Pembuatan rencana penelitian merupakan pijakan awal 
dalam melakukan suatu penelitian dakwah. Karenanya, dalam 
rancangan penelitian ini harus termuat: latar belakang dan ru-
musan masalah, kerangka teoritis (konseptual), dan pemilihan 
metodologi penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan karakteris-
tik peta dakwah yang ingin diwujudkan. Melalui proses pene-
litian akan diperoleh data primer dan data sekunder baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Berkaitan dengan pelaksanaan pe-
nelitian ini, maka ada beberapa komponen metodologi penelitian 
yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penetapan Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah daerah-daerah yang 
terletak dalam wilayah peta dakwah. Fokus penelitian ini 
adalah komponen-komponen yang terlibat dalam proses 
dakwah pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai wi-
layah peta dakwah. Dari populasi inilah ditetapkan sam-
pel penelitian dengan menggunakan teknik-teknik, seperti: 
pertama, teknik pengambilan sampel purposif (purposial 

sampling), yaitu teknik yang digunakan untuk menetapkan 

daerah-daerah yang akan dijadikan sebagai obyek peneli-
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tian. Penetapan daerah-daerah tersebut berdasarkan krite-
ria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan 
penelitian ini; kedua, teknik pengambilan sampel quota 
(quota sampling), yaitu teknik yang digunakan untuk men-
dapatkan gambaran pendapat umum (public opinion polls) 

dari umat Islam yang berada di daerah peta dakwah ten-
tang variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan pro-
ses pelaksanaan dakwah. Tiap-tiap daerah akan diberikan 
quota sesuai dengan jenis data dan informasi yang akan 
dikumpulkan. Karenanya masing-masing daerah akan me-
miliki jumlah quota yang berbeda-beda.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan da-
lam penelitian ini, dapat ditempuh beberapa cara, seperti: 
pertama, dokumentasi, yaitu studi dokumentasi terhadap: 
buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan literatur-lite-
ratur lain yang relevan dengan obyek penelitian; kedua, 

observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh 
gambaran nyata terhadap gejala-gejala yang terjadi di la-
pangan guna mendukung secara obyektif penyusunan peta 
dakwah; ketiga, wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan 

kepada sumber data (informan) untuk mendapatkan in-
formasi secara jelas dan mendalam tentang hal-hal yang 
diperlukan dan berhubungan dengan tujuan penelitian; ke-

empat, angket, yaitu menyebarkan pertanyaan-pertanyaan 
dalam bentuk angket tertulis kepada informan yang berada 
di daerah-daerah yang menjadi obyek penelitian; kelima, 

FGD (Focus Group Discussion), yaitu metode yang di-
gunakan untuk mengumpulkan data melalui target group 
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secara participatory dengan mengadakan diskusi tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan problematika dakwah. Ke-
lompok yang dipilih untuk melakukan diskusi ini adalah 
kelompok-kelompok pengajian (majelis taklim) yang ada 
di daerah yang secara rutin dan aktif melakukan kegiatan-
-kegiatan dakwah.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang pergunakan adalah analisis ku-
alitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran tentang kondisi objektif umat Islam dan akti-
vitas dakwah. Dalam kaitan ini, informasi dan data yang 
telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-
-kualitatif. Untuk memudahkan teknik analisis ini, maka 
data dan informasi tersebut juga dijelaskan dalam bentuk 
persentase dan tabulasi.

Tahap Kedua: Laporan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti merampungkan dan melakukan 
kategorisasi terhadap data dan informasi yang diperoleh dari la-
pangan. Selanjutnya data dan informasi tersebut dijadikan seba-
gai bahan untuk menyusun laporan penelitian.

Tahap Ketiga: Penyusunan Peta Dakwah

Laporan penelitian tersebut selanjutnya dibuat dalam ben-
tuk grafik, tabel, daftar, dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai 
dengan kebutuhan. Tabel, grafik, analisis masalah, dan identifi-
kasi inilah yang menjadi muatan atau isi peta dakwah.

Posisi audiens sebagai sasaran dakwah perlu mendapatkan 
perhatian yang serius. Permasalahan, kebutuhan, dan kondisi so-



108

SO
SI

O
LO

G
I D

AK
W

AH
 

Pe
rs

pe
kt

if 
So

si
ol

og
i t

er
ha

da
p 

D
in

am
ik

a 
D

ak
w

ah

sial mereka harus diketahui dengan jelas sehingga dapat dicari-
kan solusi yang tepat melalui dakwah.

Peta dakwah merupakan jawaban konkrit untuk mengeta-
hui permasalahan, kebutuhan, dan kondisi objektif audiens. Ber-
dasarkan data dan informasi yang tersedia dalam peta dakwah 
dapat dirumuskan materi dan metode dakwah yang relevan de-
ngan kebutuhan dan permasalahan umat.

Mengingat besarnya fungsi dan manfaat peta dakwah da-
lam melakukan pembinaan dan pengembangan umat, maka para 
aktivis dakwah dan lembaga-lembaga dakwah harus bekerja se-
cara serius untuk segera membuat peta dakwah di Indonesia, mi-
nimal pada daerah-daerah yang akan dijadikan sebagai sasaran 
dakwah dan percontohan pengembangan masyarakat Islam.

Penelitian menjadi prasyarat mutlak untuk menyusun peta 
dakwah. Tidak mungkin menyusun peta dakwah yang bermutu 
tanpa penelitian yang akurat dan sistematis. Model-model pene-
litian dakwah yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan data 

dan informasi tentang sasaran dakwah dan lingkungan sosialnya 
adalah: model deskriptif, eksploratif, dan eksperimen. Pendekat-
an etnografi juga menjadi salah satu pendekatan yang cukup am-
puh untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai 
audiens dan lingkungan sosialnya.
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