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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 Alif ا
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 Jim  j ج 

 
Je 
 h}a ح 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

kh 
 

Ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

sy 
 

esdan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

Apostrofter balik 
 غ 

 
Gain 
 

g 
 

Ge 
 ؼ 

 
Fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
Qaf 
 

q 
 

Qi 
 ؾ 

 
Kaf 
 

k 
 

Ka 
 ؿ 

 
Lam 
 

l 
 

El 
 ـ 

 
Mim 
 

m 
 

Em 
 ف 

 
Nun 
 

n 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

We 
 هػ 

 
Ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberita 

nda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: َمَات : ma>ta 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ahdanya>’ 

 

ai adani  َْػى 
 

fath}ahdanwau 

 

au adan u 

 

 ػوَْ 

Nama 

 

Harakatdan

Huruf 

Hurufdan

Tanda 

Nama 

 
fath}ah danalifatauya>’ ا | ...َ  ى  َ... 

d}amah  dan wau  ُوػ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

Kasrah dan ya>’ i> I dan garis di atas 

U dan garis di atas 

 ػى
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandangal-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l: رَوْضَةُ  الَأطْفَاؿِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَةُ  الَْفَاضِلَة

 al-h}ikmah : اَلِْْكْمَة

5. Syaddah(Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلَْْقّ 

 nu‚ima : نػُعِّمَ 

 aduwwun‘ : عَدُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ّّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ
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(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti olehh uruf syamsi yah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti nya dan 

dihubungkan dengan gari smendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu(bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah(az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تَأْمُرُوْفَ 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah  atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
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Kata ‚Allah‛y ang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>hباِللهِ di>nulla>h دِيْنُ اللهِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahuluioleh kata sandang al, baik ketika ia 

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

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai  nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = HadisRiwayat 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu >Zai>d, ditulis menjadi: Abu >Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
 
 

Nama                     :  Awaluddin  

Nim                        :  801002171030 

Prodi/Konsentrasi :   Dakwah  dan  Komunikasi  

Judul Tesis             :  Problematika  Dakwah  Pada  Masyarakat Lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali 

Mandar  
 
_________________________________________________________________________________________________

__________ 

 
Tesis yang berjudul ”Problematika Dakwah pada Masayarakat 

Lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar”. 
Adapun rumusan masalah dalam peneliotian ini adalah (1) Bagaimana 
problematika dakwah pada sumber dai di lingkungan Sarabakang Kelurahan 
Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. (2) Bagaimana problematika dakwah 
pada mad‟u di lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan 
Polewali mandar (3) Bagaimana solusi dakwah pada masyarakat plural di 
lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan PolewaliMandar. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskrptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian adalah pendekatan sosiologi dakwah dan pendekatan komunikasi 
dakwah. Sumber data yaitu Imam Masjid, pendakwah, kepala lingkungan dan 
masyarakat. Instrumen penelitian adalah human Instrumen dengan dipandu oleh 
observasin dan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data melalui tahap 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup tiga tahap 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
penelitian melalui uji trianggulasi, obesrvasi secara tekun, dan mengadakan 
pengecekan secara teliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika dakwah pada 
masyarakat  lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali 
Mandar. Bersumber dari dua aspek yaitu: Pertama, sumber dai, yakni tenaga dai 
yang kurang memadai, karakteristik dai yang masih diragukan, kurangnya 
pendidikan dai yang meliputi penguasaan dai terhadap materi dan metode 
dakwah, dan kelembagaan tidak aktif. Kedua, sumber mad‟u yaitu kurangnya 

pendidikan, tuntutan ekonomi, kondisi masyarakat plural, perilaku pernikahan 
beda agama, dan kurangnya persatuan masyarakat tentang pengembangan agama. 
Ketiga,  Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 
membuat kader-kader dakwah dan melakukan pelatihan bagi dai, mendirikan 
pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi 
pada kemajuan iptek. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, 
kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Serta penggunaaan metode dakwah  
Metode bi al-Hikmah,  Al-Mau’idzaal-Hasanah, Metode al-mujadala. Metode 
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tersebut merupakan cara yang digunakan dai dalam melakukan dakwah di 
lingkungan Sarabakang.  

Implikasi penelitian yaitu: Untuk memperlancar kegaiatan dakwah di 
lingkungan Sarabakang, dai, masyarakat dan pemerintah diharapkan membangun 
kerjasama untuk mengomunikasikan arah tujuan dakwah, Serta membicarakan 
program-program yang mendorong terwujudnya masyarakat yang islami, dan 
merencanakan program yang dapat mendukung terwujudnya cita ideal dakwah di 
lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah merupakan salah satu titik pusat dalam perluasan agama, karena 

agama sangat bergantung pada gerak dinamis dari aktifitas dakwah yang berjalan 

terus-menerus tanpa akhir. Tanpa kegiatan dakwah, agama akan mengalami 

kemunduran serta kelumpuhan dalam perkembangannya. Itulah sebabnya, dakwah 

mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam. Secara ilmu agama, 

dakwah merupakan kewajiban tugas umat Islam. Kemudian secara ilmu 

kemasyarakatan, kegiatan dakwah dalam bentuk apapun konteksnya akan 

dibutuhkan oleh umat manusia dalam rangka membangun dan menciptakan 

kesalehan individual maupun kesalehan sosial yaitu pribadi yang memiliki sifat 

kasih sayang terhadap sesamanya dan membangun tatanan masyarakat madani 

yang kehidupannya dilandasi oleh kebenaran tauhid tanpa membedakan derajat 

semangat persaudaraan yang tinggi, kesadaran akan arti pentingnya kesejateraan 

bersama, serta menegakkan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Agama Islam menekankan bahwa, setiap muslim diwajibkan mengambil 

bagian dalam rangka pelaksanaan dakwah dengan mengajak manusia kejalan 

Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah Islam 

meliputi wilayah yang sangat luas dalam semua aspek kehidupan yang 

memilikiragambentuk, metode, media, pesan, pelaku dan mitra dakwah.1 Islam 

adalah agama dakwahartinya agama yang selalu mendorong manusia untuk 

senantiasa aktif melakukan kegiatandakwah.2 Allah berfirman dalam QS Ali 

Imran/3: 104.  

 

                                                             
1Muhali Aziz. IlmuDakwah, ( Jakarta : Prenada media grup, 2009), h.  5 
2M. Masyhur Amin, Dakwah Mam danPesan Moral (Jakarta: Al- Amin Press 1997), h. 8. 
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Terjemahnya: 
”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.3 

Kata ma’ruf yaitu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, 

sedangkan munkara dalah segala perbuatan yang menjauhkan diri pada-

Nya.Dengandemikian, maka manusia dan masyarakat perlu diberi keteladanan. 

Inilah inti dakwah islamiyah. 

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kalaulah tidak semua anggota 

masyarakat dapat melaksankan fungsi dakwah, maka hendaklah ada diantara 

kamu wahai orang-orang yang beriman segolongan umat, yakni kelompok yang 

pandangan mengarah  kepadanya untuk diteladani dan didengar nasehat nya yang 

mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada 

kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang 

makruf , yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh 

masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah 

dan mencegah mereka dari yang munkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari 

oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang 

sungguh tinggi lagi jauh dari kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, 

mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.4 

Setiap kegiatan dakwah tidak selamanya berjalan dengan mulus dan 

lancar, melainkan sering terjadi kendala-kendala yang menghambat kelangsungan 

kegaiatan dakwah islamiyah. Baik langsung maupun tidak langsung, seperti 

                                                             
3Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an danTerjemahannya ( Jakarta, 2015), h. 63 
4M. QuraishShihab, Tafsir al-Misbah , Vol. 2 Pesandankeserasian al-Qur‟an , Jakarta : 

LenteraHati, 2002), h.17. 
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kurangnya kesiapan, tidak memperhatikan etika dan lain sebagainya5. Dalam 

perkembangan dakwah masalah dalam dakwah sudah menjadi menu sehari-hari 

bagi pendakwah, tidak dapat dipungkiri, penyebaran agama Islam pada zaman 

sekarang adalah pewujudan dari orang-orang sebelum kita. Selain itu dapat 

diprediksi bahwa misi dakwah tidaklah selaluringan, melainkan akan semakin 

berat dan hebat bahkan semakin kompleks. 

Sementara itu problematika dakwah dari tahun-ketahun sangat beragam. 

Setiap tahunnya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Problematika yang 

dimaksud disini adalah segala  hambatan yang mengganggu keberhasilan proses 

dakwah.Pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan 

yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu, dengan proses 

yang ditangani oleh para pengembang dakwah.6 Maka pengertian problematika 

dakwah dapat di maksudkan adalah kesenjangan antara cita ideal dakwah dengan 

realitas empirik. 

Problematika dakwah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan 

dari abad ke abad, sangat variatif. Tiap-tiap masa dan era memiliki tantangannya 

sendiri-sendiri. Karena itu, dinamika agama Islam sangat ditentukan oleh gerakan-

gerakan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Pada zaman Nabi saw., 

problematika dakwah dihadapkan pada akulturasi budaya dan kondisi masyarakat 

yang telah memeluk agama selain agama Islam, bahkan berbagai perubahan 

sebagai akibat banyaknya ummat Islam yang hijrah ke Madinah sekaligus 

merubah sistem ekonomi, sosial budaya dan bahkan status sosial. Sepeninggal 

Nabi saw. problematika dakwah tetap muncul ke permukaan. Adanya sebagian 

umat Islam yang enggan mengaplikasikan ajaran agama yang diterima, misalnya 

                                                             
5TohaYahya Omar, IlmuDakwah, (Cet. V: Jakarta :Widjaja, 1992), h.227. 
6Acep Aripudin , Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113. 
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tidak mengeluarkan zakat, ini termasuk problematika yang tak terbantahkan. Di 

masa-masa berikutnya, perpecahan umat Islam dengan berbagai aliran yang 

berdampak pada renggangnya solidaritas dan ukhuwah Islāmiyah, ini juga 

merupakan problematika abadi yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang 

sejarahnya. Untuk zaman modern ini, problematika dakwah dihadang oleh 

kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermantap 

terjadinya globalisasi dalam segala bidang kehidupan. 

Mengingat dakwah Islam selalu berhadapan dengan kompleksitas 

kehidupan yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu, maka penyebab 

problematika dapat bersumber dari dai yang tidak memiliki pemahaman yang 

mendalam mengenai ilmu dakwah, mad‟u atau sasaran dakwah yang bersifat 

kritis, metode dakwah yang tidak sesuai dengan kondisi mad‟u, kurangnya media 

penyalur pesan yang sampai kepada mad‟u, materi yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan mad’u (sasaran dakwah). Tidak ada bekas (aśar) yang ditinggalkan 

dalam pikiran, sikap, dan tingkah laku audiens.  

Salah satu daerah di Kabupaten Polewali Mandar yaitu lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar yang dimana 

kehidupan masyarakat Islam jauh dari sentuhan kegiatan keagamaan, seperti 

kurangnya pelaksnaaan dakwah, kurangnya  bimbingan masyarakat dari penyuluh 

agama dan kelembangaan tidak aktif. Sehingga hal tersebut mengakibatkan 

masyarakat kurang memahami ilmu agama. Sebagaimana hasil survey awal 

penulis di lapangan menunjukkan bahwa pokok masalah dalam penelitian ini 

yaitu, problematika  dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan 

Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. Problematika dakwah tersebut bersifat 

internal maupun eksternal. Problematika internal yang di maksud adalah masalah 
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yang ditimbulkan oleh mad‟u. Problematika eksternal adalah masalah yang 

ditimbulkan oleh dai sebagai pelaku dakwah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskrpsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 

keluar dari pokok permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada 

problematika dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan 

Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. Problematika dakwah yang dimaksud 

adalah ketidak sesuaian antara cita ideal dakwah dengan realitas empirik.  

2. Defskripsi Fokus 

Deskirpsi fokus dalam penelitian ini, yaitu probematika dakwah yang 

dimaksud adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, 

mengajak dan menjamu, dengan proses yang ditangani oleh para pengembang 

dakwah. Masalah bersumber pada dua Apek yang  pertama adalah kurangnya 

elektabilitas dai dalam melaksanakan dakwah dan yang kedua adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat.  Dengan demikian, maka konsep penting yang tercantum 

dalam pembahasan ini adalah mengetahui problematika sumber dai dan 

problematika sumber mad‟u pada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan 

Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar dan memberikan solusi pada 

problematika dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang. 

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana problematika 

dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang 

Kecamatan Polewali Mandar. Dari pokok masalah tersebut sehingga dapat 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana problematika dakwah pada sumber dai di Lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar ? 

2. Bagaimana problematika dakwah pada mad‟u di Lingkungan Sarabakang 

Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali mandar? 

3. Bagaimana solusi dakwah pada masyarakat plural di Lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan PolewaliMandar ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini mengkaji tentang problematika dakwah di lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. Berdasarkan 

pengkajian penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa referensi yang 

relevan dengan judul tesis ini dan sekaligus menjadi landasan teori, di antaranya: 

Tesis yang berjudul dakwah dalam mengatasi problematika remaja oleh, 

Ahmad Sukardi mahasiswa jurusan komunikasi Islam pada Program 

Pascasarjanan UIN Alauddin Makassar, 2005 tesis ini membahas Problematika 

remaja. Dari hasil analisisnya dakwah tidak hanya ditentukan oleh dai dengan  

ilmu dakwahnya saja, tetapi juga harus ditunjang berbagai upaya-upaya yaitu 

baiknya koordinasi yang dilakukan oleh dai dengan lembaga - lembaga terkait, 

termasuk dengan pemuka-pemuka masyarakat (kerjasama yang baik antara 

pemerintah, orang tua, guru di sekolah dan dai), baik bersifat preventif maupun 

kuratif. Serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara 

optimal7.Dengan mencermati hasil penulisan tersebut, dalam penelitian ini 

memiliki perbedaan yang terletak padaobjek penelitian. 

Penelitian lain yaitu, dakwah dan pengembangan masyarakat 

Islam(Peranan Dai dalam Mensosialisasikan Motto: Kendari Kota ‚Bertakwa‛ di 

Kota Kendari) 2012 oleh Ayyub mahasiswa pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

                                                             
7Ahmad sukardi, Dakwah Dalam Mengatasi Problematika Remaja, Tesis 

(UniversitasIslam NegeriAlauddin Makassar, 2005). 
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pada jurusan dakwah dan komunikasi. Tesis ini membahas pada umumnya warga 

Kota Kendari memahami singkatan kata‚ “Bertakwa” pada motto Kendari Kota 

„Bertakwa”cenderung dipersamakan dengan pengertian kata bertakwa yang 

terdapat dalam al-Qur‟an, yang didefinisikan dengan terpeliharanya diri untuk 

tetap taat melaksanakan perintah Allah swtdan menjauhi segala larangan-Nya; 

Inilah yang menjadi unik pada kata ‚Bertakwa‛ pada motto Kendari Kota 

‚Bertakwa,‛ selain dapat dipahami berdasarkan yang telah dibuat oleh pemerintah, 

juga dapat dipahami berdasarkan rujukan yang berakar dari Bahasa Arab dan 

termaktub di dalam al-Qur‟an, yaitu taqwa ketidaksesuaian antara rumusan kata 

‚takwa‛ yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Kendari dengan masyarakat, akan 

memunculkan sikap pesimistis dari masyarakat Kota Kendari mengenai kata 

takwa, hal ini dimungkinkan karena secara mayoritas pemeluk agama yang 

berdomisili di Kota Kendari berdasarkan data statistik adalah mayoritas beragama 

Islam, yang masih memahami kata taqwa sama dengan yang termaktub di dalam 

al-Qur'an.Begitu juga berdasarkan realitas yang ada, kesadaran masyarakat 

muslim yang bermukim di Kota Kendari dalam mengimplementasikan motto ini, 

masih terbilang minim. Hal ini dapat dilihat pada indikator kegiatan keagamaan, 

seperti: masih kurang ditemukan masjid yang berinisiatif mengadakan pengajian 

rutin antara waktu maghrib dan isya, kesadaran kaum muslimah dalam memakai 

jilbab, begitu juga pemandangan yang kontras pada tempat hiburan malam yang 

beroperasi disepanjang pantai‚ Kendari Beach, dan minimnya kesadaran orang tua 

untuk memasukkan anaknya ke sekolah agama. Bahkan ada perda pelegalisasian 

miras perizinan pada tempat-tempat wisata dan tempat-tempat hiburan malam, 

seperti: permandian batu gong dan kafe-kafe di sepanjang pantai Kendari Beach. 

Dai sebagai penyampai dakwah  sekaligus tauladan bagi masyarakat, tentu sangat 

diperlukan dalam membantu pemerintah, guna memperbaiki kondisi masyarakat 
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yang tidak sesuai dengan slogan motto Kendari Kota‚ Bertakwa, berdasarkan 

realitas yang ada. Disebabkan, dai merupakan motivator di dalam menggali 

potensi sumberdaya manusia (SDM), khususnya yang bersifat spiritual. Begitu 

pula, pemerintah juga berperan penting di dalam menjaga stabilitas dan 

pendukung bagi terlaksananya cita-cita motto Kendari Kota‚Bertakwa.‛ Oleh 

sebab itu, motto Kendari Kota‚Bertakwa‛ tidak bermakna, apabila tidak 

diwujudkan dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Kota Kendari. Begitu 

juga, perwujudan dan pengamalannya itu tidak tercapai, apabila tidak ada pihak 

yang berperan aktif di dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu pihak yang 

merupakan mitra pemerintah di dalam mewujudkan cita-cita motto Kendari Kota 

‚Bertakwa‛ adalah dai yang berkecimpung di wilayah Kota Kendari secara khusus 

dan di Propinsi Sulawesi Tenggara secara umum.8 

Dari hasil penelitiannya dai diharapkan membangun komunikasi yang 

intens dengan dai lain untuk mengomunikasikan arah dan tujuan dakwah guna 

mengembangkan kehidupan masyarakat yang islami yang diharapkan dan dicita-

citakan oleh pemerintah dan masyarakat Islam berdasarkan semangat spiritual 

motto Kendari Kota‚ Bertakwa. Pemerintah dan dai hendaknya berkerjasama dan 

bertukar pikiran mengenai program-program yang mendukung terwujudnya 

masyarakat Islam, dan mengomunikasikan kembali solusi-solusi terhadap perda-

perda yang dibuat pemerintah yang dapat menghambat pengembangan masyarakat 

Islam di Kota Kendari. Masyarakat dan pemerintah hendaknya ikut berperan 

dalam mengoptimalkan lembaga-lembaga dan pemahaman dakwah dai yang telah 

ada sebagai wadah dalam menuntut ilmu dan menjalin silaturrahim antar sesama 

muslim, guna mengembangkan masyarakat Islam ke arah peradaban Islam yang 

lebih maju. 

                                                             
8Ayyub, Peranan Dai dalam Mensosialisasikan Motto: Kendari Kota ‚Bertakwa‛ di Kota 

Kendari,Tesis (Universitas Islam Alauddin Makassar,2012).  
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Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian 

penulis lakukan, letak perbedaan tersebut terdapat pada metode yang dilakukan 

oleh penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan adalah etika dakwah 

dai, metode beramar makruf nahi munkar sedangkan penulis menggunakan 

metode metode bi al-Hikmah, al-Mau’idza Al- Hasanah, al-Mujadalah yang 

disesuaikan dengan objek yang diteliti sedangakan letak kesamaan dalam 

penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti merupakan seputar kehidupan  

masyarakat 

Penelitian selanjutnya Jurnal yang ditulis oleh Baiti Renel dosen pada 

jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ambon yaitu problematika dakwah di 

kalangan minoritas muslim Desa Poka Kota Ambon penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pelaku dakwah di desa Poka menghadapi dua problem utama, yakni 

problem internal yang meliputi, kurangnya tenaga dakwah (da‟i/mu–balligh), 

keterbatasan pengetahuan agama dan pendidikan para da‟i, belum optimalnya 

peran lembaga dakwah, dan kurangnya kebersamaan masyarakat dalam 

mengembangkan Islam. Kedua adalah problem eksternal, diantaranya, kurangnya 

perhatian pemerintah tentang pengembangan Islam dan pengaruh lingkungan non-

muslim yang dominan. Sedangkan strategi dakwah yang telah dilakukan oleh para 

dai di Desa Poka adalah da’wah bi al-lisan dan da’wah bi al-hal dengan 

komposisi materi pokok-pokok ajaran Islam, baik masalah akidah, syariah, dan 

akhlak.9 

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitian penulis lakukan yaitu, kesamaan betolak pada masalah dakwah pada 

objek penelitian yaitu masyarakat muslim di Desa Poka Kota Ambon serta 

penyebab terjadinya masalah dakwah dari segi internal dan eksternal sedangkan 

                                                             
9Baiti Renel, Problematika Dakwah di Kalangan Minoritas Muslim Desa Poka Kota 

Ambon,Jurnal(InstitutAgmaIslam Negeri Ambon , 2013) 
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perbedaan terletak pada metode yang digunakan, penelitian sebelumnya 

menggunakan metode da’wah bil al kitabah,da’wah bil al lisan dan da’wah bil al 

lisan. 

Jurnal yang berjudul “problematika komunikasi dakwah dan  

hambatannya” ( Prespektif teoritis dan fenomenologis) oleh Sami‟an Hadisaputra 

dosen fakultas ushuluddin dan dakwah IAIN “SMH” Banten 2012 jurnal tersebut 

membahas tentang hambatan dan tantangan dalam melaksanakan komunikasi 

dakwah adalah merupakan sebuah sunatullah yang mesti dihadapi oleh setiap 

pendakwah. juru dakwah harus memiliki jiwa yang totalitas tidak setengah-

setengah, tidak menjadikan profesi dakwah hanya pekerjaan sampingan, 

diperlukan kesiapan mental dan material, sehingga melaksanakan dakwah bukan 

untuk mencari penghidupan semata melainkan benar-benar menjalankan tugas 

suci dari Allah Swt. Disamping harus memahami beberapa prinsip metodologi 

dakwah yang harus dijadikan pertimbangan, para juru dakwah juga dituntut untuk 

terlebih dahulu memahami dan mengantisipasi beberapa faktor yang menjadi 

hambatan komunkasi dakwah. 

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dan kesamaan, perbedaan 

terdapat pada objek yang diteliti dalam penelitian ini objek penelitian adalah dai 

itu sendiri sedangkan kesamaan terletak pada masalah-masalah yang dihadapi 

pendakwah saat melaksanakan kegiatan dakwah.  

Tesis berjudul ”Problematika Dai di Teminabuan Kabupaten Sorong 

Selatan Papua Barat” oleh Imam BahroddinmahasiswaPascarsarjanaUinAlauddin 

Makassar tesis ini menjelaskan tentang gambaran dai, problematika dai peluang, 

tantangan, serta solusinya terhadap problematika dai di Teminabuan Kabupaten 

Sorong Selatan Papua Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan 

dakwah merupakan kegiatan yang sangat urgen dalam upaya pengembangan 
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spiritual masyarakat, namun di distrik Teminabuan ternyata hanya dipandang 

sebelah mata. Pada kenyataanya di lapangan para dai yang jumlahnya cukup 

minim sudah berjuang sekuat tenaga namun respon masyarakat terhadap para dai 

cukup memprihatinkan, sehingga perlu dipikirkan kembali tentang peluang, 

tantangan serta solusi yang diambil untuk mengatasi fenomena tersebut. Masalah 

pokok yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran dai, 

problematika dai, serta faktor pendukung, penghambat dan solusi problematika 

dai di distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan.  

Metodologi yang digunakan berdasarkan jenis penelitian ialah kualitatif 

deskriptif dengan lokasi dan sasaran penelitian adalah distrik Teminabuan 

kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah pertama observasi yaitu salah satu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

sedang berlangsung, kedua, wawancara ialah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan 

alat perekam, dan ketiga dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen- dokumen baik dokumen yang tertulis, gambar maupun 

elektronik serta menggunakan analisis non statistik.10 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran dai yang terdapat di 

distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan masih sangat membutuhkan 

dukungan dan bimbingan dari pemerintah dan masyarakat sehingga problem- 

problem atau kendala yang didapat dilapangan dapat ditemukan solusinya guna 

                                                             
10Imam Bahroddin, Problematika Dai di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua 

Barat, Tesis (Universitas Islam Alauddin Makassar,2012). 
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pengembangan dakwah sehingga tujuan dari dakwah akan tercapai secara 

maksimal. 

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dan kesamaan, perbedaan 

terdapat pada lokasi objek yang diteliti,adapun kesamaan penelitian ini, dengan 

penelitian sebelumnya adalah membahas tentang faktor penyebab masalah 

dakwah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi 

dakwah. Bertolak dari rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian 

antara lain: 

a. Untuk mengetahui problematika sumber dai pada masyarakat di 

lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan  Polewali Mandar. 

b. Untuk mengetahui problematika sumber mad‟u pada masyarakat di 

lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar.  

c. Untuk memberikan solusi pada problematika dakwah di lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara akademik untuk memperkaya khasanah ilmu dakwah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan di Polewali Mandar. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga-lembaga 

dakwah untuk mencari kiat yang tepat dalam melakukan dakwah pada 

masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan 

Polewali Mandar. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam 

penambahan khasanah kepustakaan serta sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Problematika Dakwah 

1. Problematika Dakwah 

Problematika  berasal  dari  kata  problem,  artinya  masalah  atau 

persoalan.  Jadi  problematika  adalah  hal  yang  menimbulkan  masalah atau  hal  

yang  belum  dapat  dipecahkan.11 Pengertian yang dimaksud adalah kegiatan 

yang telah dilakukan yang mendapat masalah dan belum dapat diselesaikan. 

Dalampengertian lainnya problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau 

dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.12dalam  kamus  besar  bahasa 

indonesia,  problematika  diartikan  sama  dengan  permasalahan.13 

Pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan 

yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak dan menjamu, dengan proses 

yang ditangani oleh para pengembang dakwah.14 Makapengertian problematika 

dakwahdapat dimaksudkan adalah kesenjangan antara cita ideal dakwah dengan 

realitas empirik. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya 

problematika dakwah  bukanlah semata-mata disebabkan karena  program 

dakwahtidak  terlaksana  sama  sekali akan  tetapi,  meskipun  program  tersebut  

                                                             
11 Kementrian Pendidikan  Nasional, Kamus  BesarBahasa  Indonesia (Jakarta Balai 

Pustaka, 2005) h. 896. 
12 Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1983), hal. 65. 
13Kementrian Pendidikan dan KebudayaanRI.Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(Jakarta:Balai Pusataka, 1990) h. 70. 
14Acep Aripudin , Pengembangan Metode Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 

113. 
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berjalan  namun  dalamproses  pelaksnaannya  mendapat  masalahatau hambatan 

sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.  

Melihat problematika dakwah dalam pelaksanaanya menuntut adanya 

upaya intensif untuk menelaah dan menanggapi gejala-gejala aktual yang akan 

dan telah terjadi pada dai dalam berdakwahdengan cara ini persoalan keagamaan 

yang berkaitan dengan realitas objektif ke umatan dapat dibangun sesuai dengan 

tatanan ideal yang dikhendaki. Tugas berat ini telah diberikan pada dakwah Islam 

dan tentunya sangat membutuhkan kecermatan, ke arifan dan kejelasan bidang 

garap serta sandaran konseptual yang aman. 

Dalam kerangka aktualisasi dan elaborasi nilai-nilai Islam yaitu dakwah 

Islam setidaknya ada 2 (dua) matra utama yang harus terpenuh: 

a. Humanisasi yang berarti dakwah harus bisa memberikan konstribusi 

terhadap nilai-nilai manusiawi dengan selalu memberikan support untuk 

selalu berbuat yang terbaik bagi lingkungannya, yang pada gilirannya akan 

berubah menjadi struktur sosiokultural yang sehat dan dinamis serta 

sejahtera. 

b. Liberasi, yaitu serangkian kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

membebaskan manusia dari keterbelengguan berfikir, kesesatan akidah, 

keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan seperangkat musuh manuisa 

yang akan menggiring pada nilai-nilai negatif (negetif values) dan struktur 

sosio kultural yang akan kacau.15 

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul dari penjelasan di atas 

adalah sejauh manakah peranan (role fact) dakwah yang telah ditunjukkan jika 

disejajarkan dengan harapan yang didendangkan  (expectation, idea, cita ) apakah 

dakwah mampu menunjukkan dirinya secara utuh sebagai agentof social change. 

                                                             
15 Samsul Munir Amin, Tajadid Al-fikrah Fi Ad Da’wah Al islamiyah, (Wonosobo 

Kuliyah Ad Da‟wah Al-jamiah li Ulum Al Quran 2003), h. 3.  



16 
 

 

Service and development, sedang neraca permasalahan semakin meluap bahkan 

kondisi ummat Islam sendiri menjadikan dirinya semakin rumit. 

Problematika dakwah yang muncul dalam realitas perjalanan dalam 

gerakan dakwah pada umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu 

problematika internal dan problematika eksternal.  

Pertama, Problematika dakwah internal dapat diklasifikasikan dalam dua 

kelompok besar yaitu pertama pada proses dakwah adanya hubungan erat antara 

kelemahan pemahaman konsep-konsep agama sebagai substansi dakwah oleh para 

dai, metode-metode yang dipakai  dan kualitas dai itu sendiri. Kedua, pada 

dataran kelembagaan dakwah yang kurang kalau tidak mau dikatakan tidak 

profesional dalam aspek menejementalnya.  

Islam datang dengan tatanan konsep yang betul-betul revolusioner pada 

aspek diterenministik (tauqifi) misal dengan datangnya konsepsi tauhid, 

penghapusan perbudakan, pelarangan riba, pelarangan judi, pelarangan mabuk-

mabukan yang pada saat itu telah menjadi kebiasaan bahkwan budaya, dan sangat 

fleksibel pada dataran atau aspek ijtihad-inya dengan diberikannya kepercayaan 

kepada manusia untuk selalu berinsiatif menentukan mana yang terbaik bagi 

mereka. Akan tetapi ternyata pada aspek kedua ini terkadang dan bahkan sering 

dapahami  telah mencapai titik final dan merupakan produk hukum tuhan.Produk 

hukum ini diyakini sebagai sesuatu yang sakral, melangit dan tabu sehingga tidak 

dapat diraih untuk diadakan modifikasi positif sesuai dengan sosio, budaya, dan 

strukutural masyarakat. Akibatnya, yang disampaikan menjadi mengawang, tidak 

realistis dan tidak fungsional serta kesediaan mental untuk menguji kembali 

kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan material, moral maupun historis 

menjadi absurd.Oleh karena itu, ajaran Islam sebagai substansi dakwah haruslah 

membumi dan menyentuh persoalan-persoalan masyarakat.Kelamahan yang 
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cukup mempengaruhi perjalanan dakwah adalah adanya pemahaman yang terlalu 

tekstual terhadap berbagai substansi ajaran Islam karena menangkap hanya 

sebatas legal spesifiknya, akibatnya tidak dapat mengetahui makna esensial yang 

terkandung di balik semua itu (ide formal) yang pada gilirannya tidak dapat 

memberikan  kepada masyarakat seperti apa yamg menjadi kebutuhan-kebutuhan 

psikologinya. 

Penyebab masalah ini adalah ketidakmampuan dakwah menjawab 

persoalan-persoalan karena tidak mampu bersenyawa dengan hal-hal yang berbau 

duniawi, artinya dunia berada pada sektor lain dan agama berada pada sektor lain 

pula, sehingga ketika orang berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi 

maka meski keluar dari kerangka agama karena diklaim bukan sebagai objek 

agama.Kerangka pemahaman konsep seperti ini akan menggiring manusia pada 

ketidakseimbangan dimensi ideologikal yang cukup tinggi dengan menunjukkan 

keyakinan-keyakinan yang menurut anggapannya adalah yang paling benar, tanpa 

di ikuti dengan dimensi praktikal. Dimensi praktrikal ini hanya mendapatkan porsi 

sedang sedang saja dan dimensi intelktual yang porsinya rendah. 

Problema internal kedua adalah terletak pada lemahnya menejemen yang 

diterapkan oragnisasi-organisasi dakwah. Orgnisasi dakwah sering diasumsikan 

sebagai organisasi tempat berkumpulnya para dai yang hanya membaca Al 

quran,dan kurang mampu mengantisipasi situasi dan suasana psikologis terlebih 

untuk mengolah secara menjemental sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah empiris, 

sebab gerakan dakwah memang harus berdasar fenomena empiris dan sama sekali 

bukan prediktif- estimatif. Apa yang terjadi dengan masyarakat yang sudah dua 

hari tidak makan jika hanya diberikan fatwa agar tetap melakukan  shalat, puasa, 

dan terus terusan bersabar. Untuk itu organisasi dakwah yang ideal adalah 

organisasi yang bisa menampung dari seluruh potensi yang ada sehingga 
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akumulasi ini akan membuat akluturasi dakwah efektif dan efisien.Dimensi 

dimensi lain seperti masalah- masalah pendidikan, kesehatan, dengan membangun 

rumah-rumah sakit Islam, balai balai pengobatan dan lain lain serta pemebrdayaan 

masyarakat, juga mutlak diperlukan bagi pemberdayaan suatu masyarakat madani 

yang dicita-citakan. Dengandemikian permaslahan-permasalahan dakwah yang 

multidimensional dapat diatasi oleh para pelaku dan aktivis dakwah untuk 

membangkitkan kembali perilaku dakwah kepada masyarakat di era sekarang 

ini.16 

Kedua, Problematika eksternal adalah problematika lajunya perubahan 

sosial yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan 

sebagai “prima kausalitas”. Iptek sebagai tantangan telah menunujukkan secara 

pasti adanya perubahan besar dalam berfikir (deduktif-induktif) dan bergesernya 

mitos-mitos lama menuju wawasan baru. Perubahan pola pikir ini lebih 

mementingkan aspek rasionalitas sebagai dewa baru ketimbang asepek budaya 

ekspresif sebagai gejala utama dalam menyikapi gejala-gejala kemanusiaan dan 

peradaban. Kosekuensi dari progrefisme budaya ini muncul persoalan, yaitu 

Sinkritisme baru dalam agama dan munculnya arus informasi dan globalisasi yang 

melintasi batas pengendalian yang merupakan masalah yang pelik dan penting  

Problematika eksternal  juga datang dari suatu ke adaan yang merintangi 

gerakan dakwah yang datang dari faktor luar. Faktor struktur politik baik nasional 

maupun internasional terjadi indenpendensi sistem, yang mau tidak mau dakwah 

Islam juga akan terkena dampaknya. Problematika ekstrenal kedua adalah 

melajunya sains dan teknologi yang begitu cepat dan telah menggusur hampir 

seluruh potensi rohaniah manusia, karena apa yang telah diramal sains dan 

teknologi dirasakan begitu cepat dan benar, bahkan sampai dalam kawasan 

                                                             
16Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta ; Sinar Grafika 

Offiset, 2008). h. 156. 
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determnistik. Sebagaimana diketahui, sejak munculnya sains dan teknologi, etika 

moral menjadi tersisihkan yang semua sesungguhnya adalah bidang garap dakwah 

islam menjadi etika keras, miral yang rakus dan materialistik, yang pada akhirnya 

menjerumuskan manusia pada kedangkalan hidup. Tantangan dakwah semakin 

hari semakin berkembang. Problematika dakwah yang disebutkan diatas, 

merupakan masalah yang harus dijawab oleh stiap muslimin terlebih yang 

bergerak dalam bidang dakwah islam.17 Maka dari itu upaya untuk mengantisipasi 

problematika dalam dakwah perlu adanya metode yang tepat  disesuaikan  dengan 

kondisi psikoligis masyarakat maupun individu. 

2. Problematika Karaktersitik Dai  

Dai secara etimologis berasal dari bahasa Arab, bentuk isim fail (kata 

menunujukkan pelaku) dari asal kata dakwah artinya orang yang melakukan 

dakwah.18 Yang dimaksud dengan dai bukanlah sekedar seorang Khatib yang 

berbicara dan mempengaruhi manusia dengan nasehat, suara,serta kisah-kisah 

yang diucapkannya tetapi  yang dimaksud dengan dai adalah seseorang yang 

mengerti kehidupan sekitarnya serta semua problema yang ada. Salah satu unsur 

suksesnya berdakwah tergantung pada dai yang melaksanakan dakwah tetapi, 

apabila sebaliknya dapat mengakibatkan masalah dalam dakwah. Adapun yang 

menjadi problematika dai adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya wawasan keilmuan 

Bagi seorang dai dalam menunaikan tugas dakwahnya itu sangat 

diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut 

berhasil. Diantara persiapan-persiapan itu ialah seorang dai harus memiliki ilmu 

                                                             
17Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta ; Sinar Grafika 

Offiset, 2008), h. 160 
18Wahidin saputra, Pengantar Ilmu Dakwah ( Jakarta : PT Raja Garafindo Persada,  

2016), h 261 
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pengetahuan dan wawasan yang luas, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS 

Al-Taubah/9: 122. 

ّ ّّ ّ  ّ   ّّ ّّّ ّ   ّ ّ  ّ

 ّّ ّ ّ ّ  ّ ّ   ّ ّّّّّّ

Terjemahannya: 
”Tidak sepatutnya bagi mukminin 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.” 

Di tinjua dari asbabun nuzul, dimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 

Ikrimah bahwa ketika turun ayat, “/ Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), 

niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih…”Padahal waktu 

itu sejumlah orang tidak ikut pergi berperang karena sedang berada dipadang pasir 

utnuk mengajar agama kepada kaum mereka.  

b. Kurangnya akhlak  

Dalam ajaran Islam menyampaikan berita yang tidak benar merupakan 

perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan 

yang tercela yang dapat menimbulkan penyesatan keasadaran bagi para 

pendengar. Oleh karena itu sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas 

dakwah adalah menghindari perkataan yang mengandung unsur yang tidak benar. 

Sebagaiman dalam Al quran allah swt berfirman dalam QS An-Nur/24: 11. 

ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّّّ ّ ّّّ ّّّّّ ّ

 ّ ّ ّّّّّ  ّّ  ّ ّ  ّّّّّّّ

 
Terjemahaanya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk 
bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari 
mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di 
antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran 
berita bohong itu baginya azab yang besar.” 
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Ayat ini menceritakan pada istri Rasulullah yaitu “Aisyah R.a, dimana 

pada saat itu rasulullah dan salah satu istri beliau yakni Aisyah mengadakan 

perjalanan pulang setelah selesai dalam peperangan. Kemudian di sebuah 

perjalanan Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun saat Aisyah mencari 

kalungnya yang  hilang tersebut, pasukan  Rasulullah yang mengangkut tandu 

saya sudah datang dan mereka pun mengangkatnya. Mereka menaikannya ke 

untanya. Merek mengira Aisyah berada dalam tandu bersama mereka. Pada saat 

itu pula ia kebingungaan, lalu Aisyah pun tertidur dan mengantuk. Setelah 

beberapa lama, kemudian seorang  sahabat rasulullah datang yaitu Safwan Ibnu 

al-Mu‟attal as Sulaimi melihat istri Rasulullah tersebut dan mengucapkan 

Innalillahi dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai pada rombongan 

pasukan Rasulullah. Namun setelah terjadi pristiwa ini beberapa dari umat Islam 

malah ramai-ramai membicarakan berita bohong tentang Aisyah. Sehingga dalam 

sebulan Aisyah merasakan ada keanehan dan berbeda dari Rasulullah bahkan 

hendak berdiskusi untuk menceraikan Aisyah atas ahl ini. Kemudian Aisyah terus 

mengeluh dan mengadukan hal ini kepada Allah apa yang terjadi hinnga turun 

ayat QS An Nur 24 11. Pembahasan pada ayat surah An-Nur 24 :11 ini yaitu 

seruan yang menjelaskan kepada orang-orang yang beriman dan para dai, mereka 

menerima dan bagaimana mengolahnya serta menetapkan keharusan klarifikasi 

sumbernya. Dalm ayat ini menegasakan kepada dai maupun lainhya untuk tidak 

menebar berita bohong, apalagi tujuan untuk memberikan berita bohong itu untuk 

memfitnah sehingga menimbulkan perpecahan di atara kaum muslimin 

c. Lemahnya kekuatan spiritual  

Kekuatan spiritual intelektual dan moral, dai memerlukan kekuatan lain 

yang dinamakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual bersumber dari tiga 

kekuatan pokok, yaitu iman, ibadah dan takwa. Ketiganya dapat dipandang 
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sebagai bekal amat penting bagi dai. Apabila lemahnya kekuatan spiritual pada 

dai maka seorang dai sangat sulit mengontrol emosi sehinga dakwah tidak dapat 

tersampaikan dengan baik. Adapun fenomena dai sebagai penghambat dakwah 

diantaranya adalah: 

a. Adanya kesenjangan antara dai dan mad‟u 

Kurangnya komunikasi yang sejajar antara dai dan mad‟u. sehingga  

Masyarakat terasa sungkan untuk mengadu masalah yang dihadapinya, sementara 

dai tidak tau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Daan tampaknya para dai 

menjadi pihak yang terlayani, dan masyarakat menjadi pihak yang melayani. 

b.  Krisis keteledanan 

Sebelum mengajak sebaiknya seorang dai lebih dulu melakukanya. Dan 

sekarang ini kita megalami krisis figure seorang dai. Karena sebagian para dai 

tidak konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Sehingga 

terkadang umat bingung dengan sikap dai tersebut. 

c. Lemahnya strategi dakwah   

Strategi dakwah yang dijalankan para dia terasa hampa dan mendata. Hal 

ini nampak bahwa kegiatan dakwah dianggap hanya sebatas ceramah di mimbar, 

atau tabligh. Namun banyak bentuk-bentuk kegitan dakwah yang meemiliki 

varian-varian yang cocok untuk digunakan. Baik lewat media, ataupun bisnis , dan 

sosial budaya.19 

3. Problematika  Materi Dakwah 

Masalah dakwah bukan hanya dari ciri pendakwahnya saja tetapi, masalah 

dakwah dapat terjadi apabila seorang dai tidak memiliki kesiapan dalam 

menyiapkan materi dakwah yang tepat dan dibutuhkan oleh mad‟u.Masalahdalam 

materi dakwah seorang dai adalah antara lain: 

                                                             
19Ahmad muzofar jufri, Problem Dakwah: Internal Sebelum Eksternal; http:// Www. 

Fcebook. Com/ Ustads Ahmad Mudzoffar Jufri. Di akses pada tanggal 4 januari 2021 
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a. Materi dakwah tidak bersifat konsumtif 

Materi dakwah yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan 

sebagai kebutuhan mad‟u, sehingga masyarakat yang menjadi objek 

dakwah (mad‟u) merasa bosandengan nasehat atau ceramah-ceramah 

agama dalam kehidupannya. 

b. Materi dakwah tidak bersifat up to date 

Maksudnya materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan 

zaman, yang kadang-kadang bersifat destruktif (merusak) sehingga materi 

dakwah tersebut  tidak mampu memberikan landasan moral dan etika 

terhadap tingkah laku masyarakat. 

c. Materi dakwah tidak bersifat sensitive matter 

Maksudnya materi dakwah yang di sajikan tidak dapat membangkitkan 

gairah dan semangat bagi mad‟u untuk melaksanakannya. 

d. Materi dakwah yang tidak mempunyai faktor yang “lebih” atau sekurang-

kurangnya bersifat “penyegaran” dari apa yang telah di ketahui atau di 

miliki oleh objeknya.20 

Pada prinsipnyamateri dakwah  merupakan salah satu syarat keberhasilan 

seorang dai dalam melakukan tugas dakwa sebab materi dakwah berisi penjelasan 

setiap persoalan-persoalan yang diimiliki oleh mad‟u sehingga ketika materi 

dakwah tidak mampu memberikan nasehat kepada mad‟u maka terjadilah rasa 

bosan dan tidak terjadi perubahan pada masyarakat. Materi dakwah pada garis 

besarnya terbagi menjadi dua materi utma (Al quran dan Hadits) dan materi 

tambahan atau penunjang (selain Al Quran). 

 

 

                                                             

20Asmuni Syukir, Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ihlas, 1999), h. 24. 
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a. Al-Quran  

Semua pokok ajaran Islam tersebut disebutkan secara global dalam Al 

qauran, adapun penjelasan secara mendetailnya dijelaskan dalam hadits. Dalam 

mengutip Al-Quran sebagai materi dakwah ada beberapa etika yang harus 

diperhatikan, yaitu:  

1) Penulisan dan pengucapan ayat Al-Quran harus benar. Keekurangan satu 

huruf saja atau kesalahan dalam tanda baca (syakl) dapat mengubah makna 

ayat dalam Al-Quran. Begitu pula, pengucapan yang tidak sesuai dengan 

pedoman pengucapannya (Tajwid) akan dapat merusak maknanya. Dari 

sinilah para dai harus berlajar ilmu tajwid. 

2) Penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya disertai 

tejemahaanya. Hal ini dimaksudkan agar objek dakwah dapat memahami 

arti ayat Al-Quran. Tidak semua orang mengerti bahasa arab apalagi 

bahasa Al-Quran. Bagi dai yang mampu menerjemahkannya sendiri 

dengan baik, ia lebih baik menggunakan terjemahanya. Jika ia tidak 

mampu, maka ia harus memilih  dari sumber yang terpercaya serta menulis 

atau mengatakan sumber tersebut. Jika memungkinkan, sebaiknya 

pendakwah menulis atau mengucapkan ayat Al-Quran sesuai teks aslinya, 

tidak menuliskan terjemahhnya saja. 

3) Sebaaiknya ayat Al-Quran dituliskan pada lembaran yang tidak mudah 

diletakkan pada tempat yang kotor atau mudah terinjak begitupula, pada 

pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan keadaan 

berwudhu (suci dari hadas). Ayat Al-Quran adalah suci dan mulia dengan 

cara tersebut, kita bisa memuliakannya.  

4) Penulisan atau pengucapan ayat Al-Quran sebaiknya tidak dipenggal dari 

keseluruhan ayat, agar terhindar dari distorsi pemahaman. Arti penggalan 
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ayat seringkali berbeda dari maksud ayat secara utuh. Lebih baik lagi, jika 

pendakwah menjelaskan ( munasabah) ayat tersebut dengan ayat 

sebelumnya dan sesudahnya, karena hal ini menjelaskan kesinambungan 

atau konteks ayat.  

5) Sebaiknya ayat Al-Quran dibaca dengan tartil yang jelas penulisan dengan 

huruf yang mudah dibaca. Kesalahan ayat Al-Quran dapat segera dikoreksi 

jika dibaca atau ditulis dengan jelas. 

6) Antara ayat Al-Quran dengan topik dakwah harus sesuai dan relevan. 

Tingkat relevansi terletak pada arah dan maksud ayat. Yang terbaik dalam 

memahami ayat adalah dengan melihat hasil terjemahan serta petunjuk 

ayat sebelum dan sesuda hnya.21 

b. Hadist Nabi Saw 

Hadits meruapakan sumber kedua dalam Islam. Hadits merupakan 

penjelasan-penjelasan dari nabi dalam merealisasikan kehidupan berdasarkan Al-

Quran. Dengan menguasai materi hadits maka seorang dai telah memiliki bekal 

dalam menyampaikan tugas dakwah. Penguasaan terhadap materi dakwah hadits 

ini menjadi sangat urgen bagi juru dakwah, karena justru beberapa ajaran Islam 

yang bersumber dari Al-Quran di interpretasikan melalui sabda-sabda nabi yang 

tertuang dalam hadits. 

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber materi dai .keduanya merupakan 

materi pokok yang harus disampaikan melalui dakwah dengan bahasa yang 

dimengerti oleh masyarakat. Dalam konteksnya sebagai pedoman hidup, Al-

Quran mencakup secara lengkap tentang petunjuk, pedoman, hukum, sejarah serta 

prinsip-prinsip baik yang menyangkut masalah keyakinan, pergaulan, ahklak, 

politik, ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

                                                             
21Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Kencana 2009), H. 319-321. 
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Dalam mengutip hadits  Nabi Saw. Ada beberapa etika yang harus 

perhatikan oleh apara dai, diantaranya: 

1. Menulis atau mengucapkan hadits harus benar. Kesalahannya dapat 

menimbulkan perubahan makna namun kesalahan ini tidak lebih berat 

disbanding dengan kesalahan menulis atau mengucapkan ayat Al-Quran. 

Untuk mengucapkan redaksi (Matan) hadits, aturan ilmu tajwid tidak 

seketat seperti pembacaan Al-Quran. 

2. Penulisan atau pengucapan matan hadits sebaiknya disertai terjemahaanya. 

Harus dapat membedakan antar matan hadits dan cerita perawinya. Bentuk 

kalimat langsung lebih langsung terungkap dalam matan hadits dengan 

terjemahan yang benar obejk dakwah dapat merasakan kehadiran Nabi 

saw., serta membayangkan peristiwa yang ada disekitar Nabi saw. Jika 

hadits tidak disebut dan hanya terjemahannya saja, maka hal itu tidak akan 

menjadi persoalan. 

3. Dai harus memprioritaskan hadits yang lebih tinggi kualitasnya. Dai dapat 

menelusurinya dari kitab-kitab hadits yang telah diakui kualitas 

kesohihannya oleh para ulama. Secara berurutan, kitab kitab tersebut 

adalah Al-Muwatha‟, shahih Bukhari, Shohih Muslim, Sunan Abu Daud, 

Sunan Al-Nasa‟I, Sunan Turmudhi, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Imam 

Ahmad. Pengungkapan hadits harus sesuai dengan yang dibicarakan dalam 

hal ini perlu pemahaman matan hadits secara tepat. Untuk memperoleh 

pemahaman matan hadits yang benar, dai perlu menelusuri sebab-sebab 

terjadinya hadits. Secara umum materi atau pesan dakwah yang bersumber 

dari ajaran Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu akidah, syariah dan 

akhlak. 
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a. Akidah atau keyakinan 

Akidah merupakan sistem keimanan atau kepercayaan kepada Allah Swt. 

Akidah bersifat fundamental bagi setiap muslim akidah inilah yang menjadi dasar 

utnuk memberi arah bagi kehidupan seorang muslim. Akidah merupakan tema 

dakwah Nabi ketika beliau melakukan dakwah pertama kali di Makkah. Materi 

tentang akidah ini secara lebih lanjut tercover dalam rukun iman. 

b. Syariah atau hukum  

Hukum merupakan peraturan atau sistem yang disyariatkan oleh Allah Swt 

untuk ummat manusia, baik terperinci maupun pokoknya saja. Hukum-hukum ini 

meliputi lima bagian yaitu: 

(a). Ibadah, yaitu sistem yang mengatur tentang hubungan manusia sebagai 

hamba dengan tuhannya, sebagai Dzat yang disembah meliputi 

tatacara sholat, zakat, puasa, haji dan ibadah lainnya. 

(b). Hukum keluarga atau al-Ahwalu Syakhshiyah yang meliputi hukum 

pernikahan, nasab, waris, nafkah dan masalah yang ada dalam 

lingkupnya. 

 (c). Hukum yang mengatur tentang ekonomi atau al-muamalahtul 

maliyayang meliputi hukum jual beli, gadai, perburan, pertanian dan 

masalah yang melingkupinya. 

(d) Hukum pidana yang meliputi hukum qishas dan masalah yang 

melingkupinya. 

(e)  Hukum ketatatnegaraan yang meliputi perang perdamaian, ghanimah, 

perjanjian dengan Negara-negara lain dan masalah yang berkaitan 

dengan lingkup ketatanegaraan. 

c.   Akhlak atau moral 
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Akhlak atau moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat 

bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dari sifat terpuji, sperti rasa 

persodaraan dan saling tolong menolong antar sesamaa manusia, sabar, tabah, bels 

kasih, pemurah dan sifat terpuji lainnya. Akhlak yang mulia ini merupakan buah 

dari imannya dan amal perbuatannya.  

Tiga macam bidang ajaran Islam diatas tidak dapat dipisahkan dan saling 

berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Pesan-pesan keyakinan, hukum-

hukum yang disyariatkan Allah swt dan moral itulah yang menjadi materi dakwah 

yang harus disampaikan kepada manusia.    

4. Problematika Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara  

berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendal-kendalanya.22 Dalam dunia 

dakwah, metode merupakan hal yang sangat dibutuhkan dai dalam stretegi 

penyampaian pesan dakwah  ke mad‟u. 

Banyak masalah terjadi ketika dai melakukan dakwah salah satunya adalah 

masalah yang disebabkan oleh metode yang salah, sehingga Islam dianggap 

sebagai agama yang tidak simpatik, mengahmbat perkembangan, atau tidak 

masuk akal. Adapun kesalahan yang sering dilakukan para dai ketika 

menyampaikan pesan dakwah dengan metode caramah yaitu: 

1. Tidak menguasai bahasa yang akan disampaikan dengan sebaik-baiknya 

dengan menghubungkan dengan situasi kehdupan sehari-hari. 

2. Tidak menyesuaikan materi  dengan kondisi, lingkungan sosial dan budaya 

masyarakat. 

3. Suara dan bahasa tidak diatur sebaik-baiknya, yang meliputi ucapan dan 

tempo. 

                                                             
22Muh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017,). h. 375. 
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4. Sikap dan cara berdiri, duduk, dan berbicara jauh dari tatakrama. 

5. Tidak mengadakan variasi dengan cara dialog dan Tanya jawab yang 

sedkit humor sehingga, para pendengar cepat menjadi bosan. 

Metode ceramah dalam dakwah adalah metode yang bersifat lisan secara 

langsung terhadap mad‟u sehingga ketika terjadi kesalahan pada metode ceramah, 

akan membuat mad‟u cepat merasa bosan dan sulit memahami pesan yang 

disampaikan sehingga akan kemungkinan besar terajadi penentangan dan 

penolakan. Adapun yang menjadi masalah dakwah pada metode diskusi yaitu: 

1. Tidak menjelasakan tujuan dan maksud diskusi 

2. Tidak menjamin kelangsungan diskusi secara teratur dan tertib 

3. Tidak memberikan stimulasi, anjuran,ajakan, agar setiap peserta benar-

benar mengambil bagian dari diskusi tersebut. 

4. Tidak Menyimpulkan dan Merumuskan pembicaraan sereta membuat 

beberapa kesimpulan kesepakatan dan beberapa persetujuan bersama. 

5. Tidak mempersiapkan laporan. 

Dari urian diatas dapat dipahami bahwa kesalahan pada metode dakwah 

adalah kesalahan yang bersifat urjen pada saat dai melakukan tugas dakwah 

terhadap mad‟u, karakter masyarakat dan kondisi sosial merupakan satu kesatuan 

yang harus dipahami oleh pendakwah sehinga metode dan tujuan dakwah menjadi 

tepat sasaran.  

5. Problematika Objek dakwah 

Manusia sebagai penerima dakwah adalah merupakan objek dai atau yang 

disebut dengan mad‟u. Hakekat diturunkannya agama Islam dari kerisalahan 

Rasulullah Saw. berlaku secara universal artinya untuk seluruh umat manusia 

tanpa memandang agama, warna kulit, asal usul keturunan, budaya, danpekerjaan. 

Penerima pesan (mad‟u), adalah manusia yang menjadi sasaran kegiatan 
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mengajak (dakwah) yang dilakukan oleh manusia lain.23 Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan penerima dakwah adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

dakwah baik dalam kelompok besar atau kelompok kecil dengan tidak membeda-

bedakan dari suku,golongan dan agama. 

Adapun sasaran dakwah adalah umat manusia, baik yang beriman maupun 

yang belum beriman. Penerima pesan dakwah adalah seluruh umat manusia tanpa 

kecuali baik pria atau wanita, beragama atau tidak beragama, pemimpin maupun 

rakyat biasa.24 

Mad‟u sebagai mitra dai dalam pengembangan dakwah memiliki sifat atau 

ciri-ciri masing-masing dalam hal menerima pesan dakwah seperti, halnya pada 

stratfikasi bidang ekonomi sangat memengaruhisifat agama seseorang, pengaruh 

tersebut sangat berkaitan erat dengan cara mereka untuk menerima pesan agama 

yang disampaikan. Ada beberapa pekerjaan yang memliki ciri-ciri tersendiri 

dengan karakter agama masing-masing: 

1. Golongan Pekerjaan  

a. Golongan petani  

Golongan petani mereka yang lebih religius. Hal-hal yang diperhatikan 

dalam penyampaian pesan dakwah kepada mereka adalah dengan cara yang 

sederhana dan menghindarkan hal-hal yang abstrak menggunakan lambang dan 

perumpamaan yang ada di lingkungandan tidak terikat dengan waktu dan tenaga. 

b. Golongan pengrajin dan pedagang kecil 

                                                             
23Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2011), h. 22. 
24Sampo Seha. Dakwah Dalam al-Qur’an Aplikasinya Dalam Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar (Makassar: Alauddin University Press. 2011),h. 81. 
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Sifat keagamaan yang dilandasi pada perhitungan ekonomi dan rasional. 

Mereka menyukai doa-doa yang memperlancar rezeki serta etika agama tentang 

bisnis, mereka akan menolak keagamaan yang tidak rasional. 

d. Golongan kaum buruh 

Mereka lebih menyuarakan teologi pembebasan. Mereka mengecam segala 

bentuk penindasan, ketidakadilan dan semacamnya. 

Stratifikasi dalam bidang ekonomi dalam masyarakat merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi proses penerimaan pesan dakwah pada masyarakat tersebut, 

hal ini disebabkan karena, masing-masing golongan masyarakat memiliki sifat 

yang berbeda-beda dalam hal visi dan pandangan kedepan. Adapun dalam 

golongan sosial sebagai berikut: 

2. Golongan masyarakat 

a. Golongan masyarakat yang berpikir kritis.  

Golongan ini tidak mudah menerima apa yang didapatnya, tetapi berpikir 

dulu. Jika pernyataan itu rasional mereka terima, tetapi bila kurang dimengerti 

mereka terus mencari jawabannya 

b. Golongan masyarakat yang mudah terpengaruh  

Golongan ini mudah sekali dipengaruhi oleh suatu faham, baik faham yang 

benar maupun faham yang salah. 

c. Golongan masyarakat yang bertaklid  

Golongan ini amat kuat pendiriannya yang biasa dikenal dengna julukan 

fanatik. Fanatik dalam memegang suatu tradisi dan faham tertentu. Sehingga, 

apabila ada faham yang baru sulit sekali menerimanya. Begitu pula terhadap 

usaha dakwah, mereka akan bersifat menentang bila tidak sepaham. Dengan 

demikian tantangan seorang dai dalam melakukan tugas dakwah dapat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman. 
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3. Kurangnya Pendidikan masyarakat 

Kurangnya pendidikan masyarakat dapat menghambat berlangsungnya 

proses dakwah hal ini disebabkan karena lemahnya akan pentingnya memahami 

ajaran agama Islam, sehingga yang terjadi kurangnya minat masyarakat ikut serta 

dalam pembinaan. 

Pendidikan merupakan hal yang utama dimiliki setiap manusia, karena 

dengan pendidikan seseorang akan mampu mengubah cara pandang hidup 

kedepan lebih baik tetapi, jika sebaliknya akan sulit untuk mengubah cara 

pandang dan hidup melewati tantangan dunia.  

4. Metode Dakwah 

Dakwah Islam, adalah dakwah yang bertujuan untuk mengembalikan 

potensi diri manusia agar eksistensi mereka mempunyai makna di hadapan tuhan. 

Tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan bukan hanya tugas kelompok 

tertentu. Oleh sebab itu, agar dakwah dapat mencapai sasaran yang strategis 

jangka panjang, maka tentu diperlukan sistem manejerial komunikasi baik dalam 

penataan perkataan maupun perbuatan yang dalam banyak hal relevan dan terkait 

dengan nilai-milai keislaman, dengan adanya kondisi seperti itu maka para dai 

dituntut mempunyai pemahaman yang mendalam, bukan saja hanya menganggap 

bahwa dakwah dalam frame “ amar ma’ruf nahi mungkar” hanya sekedar 

menyampaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya 

mancari materi yang cocok, mengetahui psikologis, objek dakwah secara tepat, 

memilih metode yang refresentatif, dan menggunakan bahasa yang 

bijaksana.Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang dai 

kepada mad‟u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.25 

Hal ini mengandung arti bahwa metode akwah harus bertumpu pada suatu 

                                                             
25Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah . (Jakarta : Gaya Media Pratama,1997), Cet, 1 h.43. 
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pandangan human oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri 

manusia.  

Pembahasan antara  metode dalam bahasa Arab dan istilah-istilah lainnya 

meliputi yaitu, nahiyyah,manhaj,uslub, thariqah dan sykilah. Masing-masing 

istilah tersebut memilki kemiripan makna hingga sulit ditemukan perbedaan yang 

jelas. Dalam kamus al. Munawwir, al-naahiyyah berasal dari pembentukan kata 

nahaa-yanhuu-nahwan yang diartikan arah (al-jihah); sisi (al-janbi); jalan atau 

cara (al-riqah); tujuan (al qashd; sama ( al-mitsl; macam (al-naw); ukuran (al 

miqdar); bagian (al-qism); dan daerah (al-shufh). Dari makna-makna ini, al-

nahiyah terlihat lebih luas dan lebih umum, sehungga ia relevan untuk 

diterjemahkan dengan pendekatan. Dalam kamus Al-Munjid dan lisan al-Arab, al- 

manhaj berarti jalan yang jelas. Al- thariqah memiliki beberapa arti, yaitu 

perjalanan (al-sirah); keadaan (al-halah); pendapat (al-mazhab); garis dalam 

sesuatu (al-khath fi al-syai’); tenunan yang panjang (nasijah mustathilah); dan 

tokoh terhormat dalam masyarakat (syarif al qaum). Al-uslub mempunyai 

beberapa arti, yaitu suatu bidang ( al-fann ) dari uacapan atau perbuatan ; setiap 

jalan yang dibentangkan ( kullu tariqah) dari ucapan atau perbuatan; setiap jalan 

yang dibentangkan (kullu  thariqah mumtad); pandangan (al-mazhab); arah (al-

wajh). Al syakilah berarti arah atau sisi (al-nahiyah) yakni yakni jalan yang 

bercabang-cabang dari jalan yang besar.26Adapun metode dakwah terbagi menjadi 

tiga yaitu; 

1. Metode bi al-Hikmah 

Kata hikmah dalam Alquran disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam 

bentuk maqiroh maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah “hukuman” yang 

diartikan secara makna aslinya adalah mencegah dari kezaliman, dan jika 

                                                             
26Muh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017,). h. 295. 
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dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan 

dalam melaksanakan tugas dakwah. 

Al-Hikmah juga berarti tali kekang pada bianatang seperti istilah hikamtul 

ijam, karena ijam (cambuk atau kekang kuda) itu digunakan untuk mencegah 

tindakan hewan.27 Diartikan demikian karena tali kekang itu membuat 

penunggang kuda dapat mengendalikan kudanya sehingga si penunggang kuda 

dapat mengaturnya baik untuk perintah lari atau berhenti. Dari kiasan ini maka 

orang yang memilki hikmah berarti orang yang mempunyai kendali diri yang 

dapat mencegah dari dari hal-hal yang kurang bernilai. Dalam konteks usul fiqih 

istilah hikmah dibahas ketika ulama ushul membicarakan sifat-sifat yang 

dijadikan ilat hukum. Dan pada kalangan tarekat hikmah diartikan pengetahuan 

tentang rahasia Allah Swt. 

Menurut Quraish Shihab hikmah berarti yang paling utama dari segala 

sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan, pengetahuan atau tindakan yang 

bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang 

digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan 

yang besar serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau 

yang lebih besar.28 

Al-Hikmah juga berarti pengetahuan yang berkembang dengan tepat 

sehingga menjadi sempurna dan termanisfestasikan ke dalam empat hal yaitu: 

kecakapan manajerial, kecermatan, kejernihan  pikiran, dan ketajaman pikiran. 

Dalam hal ini sebagai metode dakwah, al Hikmah diartikan bijaksana, akal budi 

yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang 

kepada agama atau Tuhan. 

                                                             
27Ahmad bin Munir al-Muqri‟ al fayumi. Al-Misbahul Munir, ( Riyadh: al-Maktkabah al-

Arabby, 1982) .h. 157. 
28 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Volume 

(Jakarta:Lentera Hati, 2002),h. 384 
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Kemudian menurut Acep Aripuddin kata hikmah memiliki padanan dalam 

bahasa Indonesia dengan bijaksana yang berarti:pertama selalu menggunakan akal 

budinya (pengalaman pengetahuaannya), arif dan tajam pikirannya,kedua pandai 

dan ingat-ingat29 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah dalam dunia dakwah 

mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dapat menentukan sukses tidaknya 

dakwah dalam menghadapi mad‟u yang beragam tingkat pendidikan, strata sosial, 

dan latar belakang budaya, para dai memerlukan hikmah, sehingga ajaran Islam 

mampu memasuki ruang hati para mad‟u dengan tepat. Dai akan berhadapan 

dengan beragam pendapat dan warna dimasyarakat,  namun dari sekian perbedaan 

itu, sebenarnya ada titik temu antara mereka. Kepiawaian seorang dai mencari 

titik temu dalam heterogenitas perbedaan adalah bagian dari hikmah, dai juga 

berhadapan dengan realitas perbedaan agama dalam masyarakat yang heterogen. 

Kemampuan dai bersifat objektif terhadap umat lain, berbuat baik dan bekerja 

sama dalam hal-hal yang dibenarkan agam tanpa mengorbangkan keyakinan yang 

ada pada dirinya adalah bagian dari hikmah dalam dakwah, dai yang sukses 

adalah berangkat dari kemampuan dalam memilih kata, mengolah kalimat dan 

menyajikannya dalam kemasan yang menarik. 

Dalam hal ini hikmah berjalan pada metode yang realistis (praktis) dalam 

melakukan suatu perbuatan. Maksudnya, ketika seorang dai akan memberikan 

caramahanya pada saat tertentu, haruslah senantiasa memperhatikan realitas yang 

terjadi di luar, baik  pada tingkat intelektual, pemikiran, psikologis, maupun 

sosial. Maka dari itu, jika hikmah dikaitkan dengan dakwah, akan ditemukan 

bahwa hikmah merupakan peringatan kepada juru dakwah untuk tidak 

menggunakan satu bentuk metode saja. Sebaliknya mereka menggunakan 

                                                             
29 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da‟i Terhadap Dinamika 

Kehidupan di Kaki Ciremai (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h 9. 
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berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang dihadapi dan sikap 

masyarakat terhadap agama Islam. 

Maka dari itu hikmah merupakan hal pokok yang harus dimilki oleh 

seorang dai dalam berdakwah. Karena dengan hikmah akan berakhir dengan 

kebijaksanaan dalam menerapkan langkah-langkah dakwah, baik secara 

metodologis maupun praktis.  

2. Metode Al-Mau‟idza Al- Hasanah 

Kata al-mau‟iẓah berasal dari kata wa‟aẓa yang berarti nasehat. Mauiẓah 

adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Mauiẓah 

hendaknya disampaikan dengan hasanah (baik).30Maksudnya adalah  kata-kata  

mengandung makna yang masuk kedalam hati dengan penuh kasih sayang dengan 

penuh kelembutan mampu menenangkan hati dan lebih mudah melahirkan 

kebaikan. Sama halnya Sayid Qutub mengartikan bahwa mau‟iẓah adalah sesuatu 

yang masuk kedalam hati yang lembut dan orang mendapat pelajaran itu 

merasakan mendapat peringatan halus yang mendalam.31 

Maka dijelaskan pengertian mau’izah hasanah secara bahasa, mau’izhah 

hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau’izhah dan hasnah. Kata mau’izhah 

berasal dari kata wa’adza, ya’idzu-wa’dzan-idzatan yang berarti; nasehat, 

bimbingan, pendidikan dan peringatan,32 Sementara hasanah merupakan 

kebalikan fansayyi’ah yang artinya kebaikan lawan dari kejelekan. 

Adapun menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasfi yang dikutip oleh 

H. Hasanuddin mengatakan bahwaAl-Mau’izhah al- Hasanah” adalah perkataan- 

                                                             
30M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , Vol. 1 Pesandan keserasian al-Qur‟an , Jakarta : 

Lentera Hati, 2002), h. 385. 
31 Sayid Qutub, Fi Zilal al-Qur‟an (Kairo: Dar al-Syuruq, tt), Jil. IV, h. 2201. 
32Lois M, Munjidfial-lughah wa A’lam (Beirut: Dar Fikr, 1986) ,h. 907. 
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perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan 

nasehat dan menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan Al‟quran.33 

Maka kesimpulannya al-Mau’izhah al-Hasanah diartikan sebagai 

ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah 

kisah, berita gembira, peringatan dan pesan pesan positif yang dijadikan pedoman 

dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Apabila di 

telusuri lebih dalam kesimpulan dari al-Mau’izhah al-Hasanah akan mengandung 

arti kata-kata yang masuk kedalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan kedalam 

perasaan dengan penuh kelmbutan; tidak membongkar atau membeberkan 

kesalahan orang lain sebab kelemahlembutan dalam menasehati sering kali dapat 

meluluhkan hati yang keras. 

3. Metode Al-Mujadalah 

Dari segi etimologi ( bahasa) lafazh mujadalah berasal dari kata “jadala” 

yang bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf jin yang 

mengikuti wazan faa ala “jaa dala” dapat bermakna berdebat dan mujadalah 

perdebatan.34Dari penjelasan tersebut perdebatan yang dimaksud adalah bantahan 

yang tidak membawa kepada pertikaian dan kebencian, tetapi membawa kepada 

kebenaran. 

Dari istilah terminologi terdapat  beberapa pengertian al- Mujadalah (al- 

Hiwar), Al- Mujadalah ( al-Hiwar) berarti upaya tukar menukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua bela pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang lahirnya 

permusuhan di antara keduanya.35Cara dan metode ini digunakan dikarenakan ada 

golongan yang tidak mudah menerima panggilan dan keterangan hikmah, ilmiah, 

                                                             
33Hasanuddin , S.H., Hukum Dakwah (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h.37. 
34Ahmad Warson al-Munawwir, al- Munawwir , (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 

Ke-14, h 175. 
35World Assembly of muslim youth , fii Ushulil Hiwar Mkatabi Wahbah Cairo, Mesir, 

diterjemahkan oleh Abdus Salam M, dan Muhil Dhafir, dengan Judul terjemahan Etika Diskusi. 
Era Inter Media, 2001, cetakan ke 2, h.21. 
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juga tidak mudah dipanggil dengan seruanal-mau‟iẓah al-hasanah. Mereka harus 

dihadapi denganmujādalah atau diskusi dan bertukar pikiran. makakepadanya 

harusditunjukkan hujjah dan argumentasi yang menyakinkan agar pintu hatinya 

terbuka dengan cara yang bijaksana yang berisi nilai-nilai baru sebagai suatu 

kebenaran yang harus ia yakini dan diamalkan. Metode mujadalahbukan hanya 

berfokus pada berdebat dan bertukar fikiran tetapi bagaimana cara untuk 

menjatuhkan argumentasi seseorang dengan alasan yang benar. Hal ini dikuatkan 

dengan ungkapan  Dr. Sayyid Muhammad Thantawi yang mengatakan bahwa 

mujadalah adalah, suatu upaya yang bertujuan untuk mengalahkan pendapat 

lawan dengan cara menyajikan argumentasi bukti yang kuat.36 

B. Konsep dasar Masyarakat  

1. Pengertian Masyarakat 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “syraka” yang berarti ikut 

serta, berpartisipasi, atau musyaraka” yang berarti saling bergaul sedangkandalam 

bahasa inggris istilah “Society” yang sebelumnya berasal dari kata “Socius” yang 

berarti “kawan”.
37 

Oleh karena itu masyarakat adalah sekumpulan orang-orang disuatu 

wilayah dan menghasilkan suatu kebudayaan. Yaitu kumpulan individu yang 

melahirkan nilai-nilai dan berkembang menjadi kebudayaan dalam masyarakat 

dan  setiap daerah yang ada di Indonesia memilki corak budaya yang berbeda hal 

ini terjadi karena kelompok masyarakat memilki aspek nilai yang berbeda yang 

dipengaruhi oleh bahasa, letak geografis dan kepercayaan. 

Menurut Burhan Bungin, masyarakat adalah kelompok-kelompok orang 

yang menempati sebuah wilayah (teritorial) tertentu yang hidup relatif lama, 

                                                             
36 Sayyid Muhammad Thanthawi, Adab al- Khiwar fil Islam, Dar Al Nahdhah, Mesir, 

Diterjemahkan oleh Zuhaeri Misrawi dan Zamroni kamal, (Jakarta: Azan, 2001), Cet. Ke 1, h  38. 
37Abd. Rasyid Masri, Sosiologi Komunikasi Pembangunan Desa, (Makassar: Alauddin 

Unversty Press, 2014), h,23. 
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saling berkomunikasi (interaksi sosial), memiliki simbol-simbol dan aturan 

tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, 

memilki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut  

serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa masyarakat 

adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama yang saling berinteraksi 

danmelahirkan nilai-nilai kebudayaan yang hidup dengan aturan, sistem dan 

hukum tersendiriyang menempati suatu wilayah untuk waktu yang cukup lama, 

dan sadar bahwa mereka merupakan satu kestuan dan mereka merupakan suatu 

sistem hidup bersama.Dalam perkembangan dan pertumbuhannya masyarakat 

dapat di golongkan yaitu, 

Pertamamasyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana 

(primitve) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin,  

nampaknya berpangkal tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan 

kemampuan fisik antara seorang wanita dan pria dalam menghadapi tantangan 

alam yang biasa saat itu.Yaitu dalam melakukan pekerjaan pada masyarakat 

sederhana di bedakan menurut jenis kelamin dan kemampuan untuk bekerja 

seperti, perempuan yang melakukan pekerjaan rumah dan laki-laki yang berkebun. 

Keduamasyarakat maju dalam lingkungan masyarakat maju memiliki 

aneka ragam kelompok sosial, atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok 

organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan  

serta tujuan tertentu yang akan dicapai. 

Ketiga masyarakat non industri. Secara garis besar, kelompok ini dapat di 

golongkan menjdai dua golongan yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. 

Dalam kelompok primer, interaksi antara anggotanya terjadi lebih intensi, lebih 
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erat lebih akrab. Kelompok ini disebut juga kelompok face to fice group. Sifat 

interaksi bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. 

Keempat masyarakat industri yaitu; tukang roti, tuakng sepatu, tukang 

bubur, dan tukang las.38 

Setiap masyarakat memilki komponen dasar populasi, yaituwarga suatu 

masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif, dan Aspek yang perlu 

dipertimbangkan adalah aspek genetik yang ksontan, variabel genetik dan variabel 

demografis. Adapun kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa dan kehidupan 

bersama yang mencakup sistem lambang dan iformasi, dan hasil budaya 

materialyaitu berupa benda-benda baik yang bisa bergerak seperti pesawat, mobil, 

kapal laut, maupun yang tidak bisa bergerak seperti candi, masjid, gereja. Dan 

organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga masyarakat yang 

mencakup, warga masyarkat secara individual, peranan-peranan, kelompok-

kelompok sosial dan kelas sosial dan lembaga sosial dan sistemnya. 

Masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem karena mencakup berbagai 

komponen dasar yang saling bgerkaitan secara fungsional. Rakyat merupakan 

unsur inti masyarakat. Istilah rakyat menunjuk pada, sejumlah besar penduduk, 

mempunyai kehendak umum bersama, dihadapkan pada pemerintah yang 

mengatur dan memerintah. Dedangkan, dalam pandangan Islam, masyarakat 

merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang 

meyangkut kehidupan bersama39. Karena itulah masyarakat harus menyadari 

kerangka dasar kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat menuju 

adanya suatu perubahan manusia yang mewujudkan peramaan dan keadilan. 

                                                             
38 Umar Sulaiman, Ilmu Pengetahuan Sosial, (Makassar: Alauddin University press 

2014),h .38. 
39 Arifuddin Tike, Dakwah dan PengembanganMasyarakat Islam, ( Makassar : Alauddin 

Universty Press, 2012),h. 96. 
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Masyarakat setempat atau komunitas adalah satuan kebersamaan hidup 

sejumlah orang banyak yang memilki ciri-ciri, teritorialitas yang terbatas, 

keorganisasian tata kehidupan bersama dan berlakunya nilai-nilai  dan oreantas 

inilai yang kolektif. Adapun proses tahapan terbentuknya masyarakat sebagai 

berikut: 

PertamaMasyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Tipe 

masyarakat kecil, terisolasi dan terbelakang. Anggota masyarakatanya menganut 

agama yang sama. Tidak ada lembaga yang berkembang selain lembaga keluarga, 

agama menjadi fokus utama pengintegrasian dan persatuan masyarakat dari 

masyarakat secara keseluruhan oleh karena itu, kemungkinan agama memasukkan  

pengaruh yang sacral kedalam sistem nialai-nialai masyarakat sangat mutlak. 

Kedua Masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Keadaan 

masyarakatnya tidak terisolasi, ada perkembangan teknologi yang lebih tinggi dari 

pada sebelumnya. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam 

masyarakat ini. Tetapi, pada saat yang sama, lingkungan yang sacral dan yang 

sekuler sedikit banyak masih dapat dibedakan.40Jadi kesimpulan yang dapat 

meliputi tentang pengertian masyarakat di atas yaitu masyarakat adalah kelompok 

manusia yang jumlahnya besar dan memiliki kebiasaan, budaya, sikap, dan 

perilaku yang sama. Masyarakat meliputi pengelompokan-pengelompokan yang 

lebih kecil yang memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. 

2. Urgensi Dakwah pada Masyarkat 

Islam dianut, dimengerti, dan diamalkan serta berkembang di masyarakat 

berkat kegigihan ummat untuk mendakwahkannya. Setiap individu muslim 

sebagai dai untuk dirinya dan orang lain sekaligus juga sebagai mad‟u.  

                                                             
40Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000), h. 131. 



42 
 

 

Islam berkembang atau tidak di dunia ini tergantung pada ummatnya 

mensyia‟arkan ajaran Islam dan memastikan bahwa ajarannya sampai kepada 

seluruh ummat manusia. Ummat Islam akan dimintai pertanggungjawabannya di 

hadapan Allah atas perbuatannya di dunia. Mensyi‟arkan ajaran Islam bukan 

tanggungjawab sekelompok manusia, namun semua unsur dalam masyarakat 

memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Swt.  

Kehidupan umat Islam saat  ini, yang serba maju dan modern tidak 

disangkal lagi berkat adanya dinamika dan kerja keras para dai terdahulu. 

Kegiatan dakwah itu merupakan kosekuensi logis dari kemajuan sains dan 

teknologi yang berhasil menjamah hampir seluruh potensi sumber daya alam dan 

manusia. Pesatnya dimensi keilmuan dan teknologi juga membawa perubahan 

besar pada masyarakat Islam untuk mencapai kemajuan. semakin hari hasil-hasil 

ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin canggih dan terpercaya, 

konsekuensinya harus dapat menerapkan teknik-tehnik atau cara-cara berdakwah 

yang akan membawa hasil secara maksimal dalam masyarakat. Dengan demikian 

kehidupan manusia, kapanpun, di manapun tidak pernah lepas dari proses dakwah 

atau kita pasti membutuhkan kegiatan dakwah. Melalui kegiatan dakwah yang 

dilakukannya kehidupan manusia baik secara invidu maupun kehidupan sosial 

berjalan dengan baik, aman, dan tentram, walaupun mereka sangat mejemuk.  

Sayyid Mahmud mengambarkan kiprah Nabi Muhammad Saw dalam 

membina masyarakat membawa aspek positif pada tatanan kehidupan 

bermasyarakat, sehingga beliau dikenal sebagai seorang pembaharu bagi sistem 

tatanan sosial yang benar.41 

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa kegiatan dakwah pada 

masyarakat memiliki arti tersendiri dalam pengaturan kehidupan yang aman, 

                                                             
41 Sayyid Mahmud al-Nasir, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung: PT. Remaja Karya 

Rosda Karya, 1994), h. 119.   
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damai, tentram, dan sejahtera. Terjadi kondisi yang tolong-menolong, saling 

melindungi, semua warganya sadar akan saling bekerja sama, dan menghilangkan 

rasa permusuhan dan konflik. Hubungan antara sesama kaum Muslim 

meningkatkan rasa persaudaraan seiman dan segama, sehingga mereka memiliki 

moral yang mulia. 

3. Pengembangan Masyarakat Islam 

Secara istilah, pengembangan berarti membina dan meningkatkan 

kualitas.42Jim Ife menggunakan kata development yang menunjuk pada 

pengembangan. Dalam bukunya Community Development yang diterjemahkan 

oleh Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid43 menyebutkan bahwa 

kata pengembangan atau pembangunan sama-sama diterjemahkan dari kata 

development.  

Secara teminologi, pengembangan masyarakat Islam berarti 

menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam 

kehidupan keluarga (usrah), kelompok sosial (jamaah), dan masyarakat (ummah). 

Menurut Sudjana44 pengembangan masyarakat mengandung arti sebagai upaya 

yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat 

guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya 

dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Amrullah Ahmad seperti dikutip oleh 

Nanih dan Agus, menyebutkan pengembangan masyarakat Islam adalah sistem 

tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah 

dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam. Dengan 

                                                             
42Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, Pengembangan Masuyarakat Islam 

Dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29. 
43 Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development: Alternatif Pengembangan 

Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Bahasa Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan 
Pertama, 2008), h. 206 

44Abu Suhu, dkk., Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial, (Fakultas Dakwah UIN 
Sunan kalijaga, Yogyakarta: 2005), h. 27 
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demikian, pengembangan masyarakat Islam merupakan model empiris 

pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal shaleh (karya 

terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu masyarakat Islam dengan 

orientasi sumber daya manusia, sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas 

Masyarakat muslim dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat, 

sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan dengan 

orientasi pengembangan kualitas dan islamitas kelembagaan. Masih menurut 

Nanih, singkatnya pengembangan masyarakat Islam itu adalah pengembangan 

sumber daya manusia, maksudnya memperluas horison pilihan bagi masyarakat 

banyak. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai 

kesempatan untuk mengadakan pilihanpilihan. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dipahami bahwa pengembangan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan 

secara terencana guna memperbesar akses masyarakat sehingga tercapai kondisi 

sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kualitas kehidupan yang mapan dan 

mandiri secara materiil dan immateriil. 

C. Kerangka Teoritis 

1. Teori Citra Dai 

Citra adalah kesan yang melekat pada orang banyak mengenai seseorang, 

sekelompok orang, atau suatu isntitusi yang penilaiannya berasal dari mad‟u baik 

sifatnya positif ataupun negative sedangkan dai adalah orang yang melaksanakan 

dakwah, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik secara individu maupun 

kelompok, atau istilah lainnya adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam45. 

                                                             
45Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Prsfektif Filsafat Mabadi’ Asyarah, h.102. 
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Dai secara umum tidak dapat terlepas dari dirinya sendiri yang 

memberikan gambaran tentang siapa seseorang itu. Ini tidak hanya meliputi 

perasaan diri seseorang melainkan mencakup pula tatanan moral, sikap-sikap, ide-

ide, dan nilai-nilai mendorong orang untuk bertindak sebaliknya tidak bertindak. 

Oleh karena itu citra diri46 Sebagai pribadi dai harus nampak, sebagai petunjuk 

pokok keunikan individu dalam bertingkah laku.47 

Seorang dai harus mempunyai perilaku yang baik dan mempunyai 

wawasan yang luas dalam hal pengetahuan agama Islam yang dapat mengesankan 

umat islam sehingga memeberi bekas di hati umat Islam. Dai harus mampu 

mengetahui keadaan mad‟unya karena akan menjaditolak ukur keberhasilan suatu 

dakwah sebab dakwah bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak semua mad‟u 

mau menerima dakwah tersebut. 

Jadi, teori citra dai adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam dengan 

kesan yang kuat yang melekat pada orang banyak mengenai mengenai sesorang, 

kelompok orang banyak,atau institusi, yang konsisten dalam waktu yang lama 

berperilaku baik dan berprestasi menonjol sehungga akan terbangun kesan pada 

masyarakat bahwa sosok tersebut merupakan sosok yang baik dan hebat. 

Seorang dai yang akan bertugas menyebarkan pesan-pesan Allah, niscaya 

harus membangun keredibilitas diri. Membekali diri dengan keilmuan, keahlian, 

integritas kepribadian dan sikap mental lainnya. Ia akan dihadapkan pada berbagai 

macam situasi sosial, serta macam-macam pribadi yang sudah tentu membutuhkan 

cara-cara tersendiri untuk menghadapinya. Untuk itu, diperlukan dai-dai yang 

kreatif dan tercerahkan. 

                                                             
46Lihat Richard West dan Lynn H. Turner, Introducing Communication  Theory: Analysis  

and  Aplications, terj. Maria Natalia Damayanti Maer, Pengantar Teori Komunikasi, Jilid. 2, Ed. 3 
(Jakarta:Salemba Humanika, 2008), h.161-162. 

47Andi Mappiare A.T., Pengantar Konseling  dan Psikoterapi, Ed. I ( Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), h. 27. 
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Relevansi antara teori citra dai dengan problematika dakwah pada 

masyarakat lingkungan Sarabakang adalah kurangnya dai yang memiliki 

elektabilitas hadir ditengah-tengah masyarakat. Sehingga penting bagi seorang dai 

atau pendakwah harus memiliki pengetahuan yang dalam mengenai pemahaman 

keagamaan sehingga mampu memberikan kesan yang kuat kepada masyarakat dan 

penerimaan masyarakat kepada dai tersebut dapat diterima dengan penuh percaya. 

2. Teori Medan Dakwah 

Seorang dai dalam menjalankan tugas dakwah perlu memilki wawasan 

membaca situasi kondisi masyarakat dalam mengemban tugas dakwah. Dalam 

pelaksanaan dakwah seorang dai dapat mengetahui situasi kondisi masyarakat 

dengan barlandaskan pemahaman tentang teori medan dakwah.Teori medan 

dakwah adalah teori yang menjelaskan situasi teologis, kultural dan struktural 

mad‟u (masyarakat) pada saat permulaan pelaksanaan dakwah Islam.  

Dakwah Islam adalah sebuah ikhtiar muslim dalam mewujudkan Islam 

dalam kehidupan pribadi (fardiyah), keluarga (usrah), komunitas (jama’ah), dan 

masyarakat (ummah) dalam semua segi kehidupan sampai terwujud khairul 

ummah (masyarakat terbaik). Khairul ummah adalah tata sosial yang sebagaian 

besar anggotanya bertauhid (beriman), senantiasa menegakkan yang ma‟ruf (tata 

sosial yang adil) dan secara berjamaah senantiasa mencegah yang munkar ( tata 

sosial yang dzalim) yang nilai inti penggeraknya adalah birr (kebaikan) dan 

taqwaketundukan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan Allah, melaksanakan 

perintahnya dan menjauhi laranganya. Dalam Khairul ummah, menyampaikan 

yang ma‟ruf (menegakkan keadilan) dan mencegah yang munkar  (kedzaliman) 

adalah kewajiban bukan hak, artinya menegakkan keadilan merupakan moril fitri 

yang terdalam, bagian integral fungsi sosial Islam dan sekaligus merupakan 
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refleksi tauhid yang jika tidak ditunaikan dinyatakan menyimpang dari 

kebenaran.48 

Dalam pandangan demikian, maka tegaknya tata sosial yang adil dalam 

ridha Allah merupakan komitmen semua muslim sebab dakwah diwajibkan 

kepada semua umat Islam. Masalahnya adalah bahwa dakwah Islam dilaksanakan 

dalam situasi sosiokultural tertentu bukan pada masyarakat yang nihil budaya dan 

nihil sistem . 

Dalam menghadapi segala bentuk struktur masyarakat seperti kaum al-

mala, almutrafin dan al-mustad’afin dalam medan dakwah seorang dai perlu 

menerapkan etika-etika sebagai berikut:  

1) Ilmu Hendaknya memiliki pengetahuan amar ma‟ruf nahi munkar dan 

perbedaan diantara keduanya. Yaitu memiliki pengetahuan tentang orang-orang 

yang menjadi sasaran perintah (amar) maupun orang-orang yang menjadi objek 

cegah (nahi). Alangkah indahnya apabila amar ma‟ruf dan nahi munkar didasari 

dengan ilmu semacam ini, yang dengannya akan menunjukkan orang ke jalan 

yang lurus dan dapat mengantarkan mereka kepada tujuan. 

 2) Rifq (lemah lembut) Hendaklah memiliki jiwa rifq, sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw “Tidaklah ada kelemah lembutan dalam sesuatu kecuali 

menghiasinya dan tidaklah ada kekerasan dalam sesuatu kecuali memburukannya”  

3) Sabar Hendaklah bersabar dan menahan diri dari segala perlakuan buruk. 

Karena tabiat jalan dakwah memang demikian. Apabila seorang dai tidak 

memiliki kesabaran dan menahan diri, ia akan lebih banyak merusak dari pada 

memperbaiki.49 

                                                             
48Enjang AS, Dasar dasar Ilmu Dakwah(Bandung: Widya Pandjadjaran, 2009)h, 124. 
49Abdul Halim Ahmad, Medan Dakwah Bersama Dua Imam Ibnu Taimiyah dan Hasan 

AlBanna, h. 178-179 
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Oleh karena itu berdasarkan dari berbagai karakter masyarakat yang 

dihadapi dai maka seorang dai membutuhkan pemahaman untuk membaca situasi 

dan kondisi medan dakwah saat menjalankan tugas dakwah.Relevansi antara teori 

medan dakwah dengan problematika dakwah pada masyarakat lingkungan 

sarabakang adalah perilku masyarakat yang kritis dan apatis ditambah dengan 

tingkat pemahaman mad‟u (masyarakat) masih sangatlah kurang sehingga, terjadi 

Miis Communication(masalah dalam proses komunikasi)yang disebabkan pesan 

yang disampaikan dai tidak mampu dipahami secera penuh oleh masyarakat di 

tambah dengan sifat dan karakter masyarakat yang kritis. 

Dengan teori medan dakwah yang merupakan teori yang membahas 

tentang gambaran kondisi teologis dan strukutr mad‟u, penggunaan teori ini dai 

mampu menjalankan tugas dakwah dengan baik dengan mengimplementasikan 

pemahaman teori dengan kondisi realitas mad‟u serta diberengi dengan metode 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Peneltian 

Metodologi penelitian adalah seperangkat metode dan teknik yang berisi 

tentang alasan yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian yang meliputi, jenis, 

pendekatan, pengumpulan data, pengelolahan dan analisis data.50 Pada prinsipnya, 

setiap karya ilmiah harus ditopang oleh metode, baik pengumpulan data maupun 

dalam mengelolah data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Peneletian yang dilakukan ini bersifat kualitatif, yakni prosedur data yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati51sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan 

penelitian secara secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang 

akurat. 

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada 

usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga 

hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.52 masalah yang 

dimaksudkan calon peneliti yaitu masalah dakwah, masyarakat di lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. Dalam 

penelitian ini calon peneliti berusaha mencatat, menganalisis dan 

menginterprestasikan kondisi yang ada. Maksudnya, mengumpulkan informasi 

                                                             
50 A. Qadir Gassing  HT, dan Wahyudin Halim, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Skripsi, dan Disertasi ( Ce, II; Makassar: Alauddin Press, 2009) h, 11. 
51S. margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36. 
52Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Get. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasan, 

1996), h. 49. 
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tentang penafsiran, perkiraan serta keadaan yang menjadi indikasi dalam 

penelitian ini. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini berada diwilayah Kota Polewali Mandar di 

Lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. 

Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan calon 

peneliti bahwa terdapat masalah dakwah pada masyarakat Islam di Lingkungan 

Sarabakang sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

ajaran agama Islam.   

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan usaha dalam penelitian untuk 

menghubungkan antara peneliti dengan objek yang diteliti.
53

Dalam menelaah 

permasalahan tesis ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan dengan dasar 

keilmuanyaitu : 

1. Sosiologi dakwah: Adalah sebuah pendekatan yang meneliti dari aspek 

sosial atau kehidupan masyarakat. Dengan menelaah masyarakat, manusia, 

hubungan antar beragama dan aktivitas keagamaan dalam masyarakat.  

2. Komunikasi dakwah: Adalah sebuah pendekatan untuk melihat, 

mengamati tentang hubungan antara dai dalam menyampaikan materi dakwah 

dan respon mad’u terhadap materi dakwah yang disampaikan. Serta bagaimana 

minat masyarakat untuk memahmi ajaran agama Islam. 

C. Sumber Data 

Sumber data hal utama dari segala bentuk informasi yang diperoleh 

dilapangan ketika  meneliti baik dengan bentuk observasi atau wawancara 

kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang situasi yang terjadi. 

                                                             
53Lexy j, Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Cet. XXXVI ; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 52. 
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Penentuan sumber data kepada pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

subjek penelitian yaitu dengan pertimbangan dan tujuan orang tersebut memilki 

pemahaman dan pengetahuan apa yang diteliti
54

 

Sumber data dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali 

Mandar  sebagai daerah lokasi  penelitian di Lingkungan Sarabakan Kelurahan 

Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. Hal ini menjadi alasan  peneliti karena 

pada masyarakat tersebut mengalami masalah dalam pemahaman keagamaan. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data55 kelebihan dari data primer adalah data yang diperoleh lebih 

mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar 

langsung oleh peneliti. Dalam hal ini data yang dikumpulkan peneliti bersumber  

dari hasil wawancara peneliti dengan pendakwah, tokoh masyarakat, imam 

masjid, masyarakat setempat, kepala KUA Polewali Mandar dan kepala bidang 

penyuluh agama yang  berhubungan dengan dakwah serta masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat muslim di Lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang 

Kecamatan Polewali Mandar. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
56

 Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah adalah literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang 

mendukung penelitian ini dan buku tentang data lingkungan Sarabakang. 

Kelebihan dari data sekunder adalah sudah tersedia, mudah didapatkan, waktu 

dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian, untuk mengklasifikasi permasalahan, 

                                                             
54Sugiarto, et all, Teknik Sampling (Jakarta; PT. Gramedia Utama,24009), h.16. 
55Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.IV :CV. Alfabeta Bandung 2008),h.62. 
56Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.62. 
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dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandangkan dengan pengumpulan 

data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, pengamatan serta pencatatan.57 

Dalam metode observasi ini digunakan untuk mencari data yang diteliti. 

Keuggulan tekknik observasi ini kerena menggunkan dua bentuk: interaksi dan 

percakapan karena dalam mencari data tentu terjadi interaksi dan percakapan di 

antara subjek yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan. 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi berperan serta yaitu peneliti 

terlibat langsung dengan kegiatan yang sedang diamati atau digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini sehingga bisa deperoleh 

data yang utuh karena bisa diamati secara langsung. Hal ini bertujuan memberi 

arah bagi peneliti untuk mengumpulkan data dilapangan. Dengan demikian 

pelaksanaan penelitian dapat dilakukan lebih teratur dan terarah. 

b. Wawancara   

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mangajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada 

responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.58 Wawancara dalam 

penelitian ini sangat penting karena menambah argumentasi yang lebih akurat. 

                                                             
57Imam Gunawan,Metode penelitian Kualitatif teori dan praktek,(Jakarta : Bumi Askara 

2016 ) h. 143. 
58Irwan soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Cet VII ; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 68.   
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Wawancara kepada seseorang yang dianggap berkompeten dalam bidang yang 

sedang diteliti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam 

untuk mengungkap hal yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti mengadakan 

wawancara dengan dai dan masyarakat yang dianggap berkompeten. Dalam 

melakukan wawancara peneliti bebas mengembangkan tentang fokus penelitian 

secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui apa yang menjadi 

fokus penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data 

permasalahan secara terbuka. 

Ada dua tipe wawancara dalam penelitian ini yaitu terstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan 

diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang 

akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-

pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, 

artinya sudah ditetapkan dan tak boleh di ubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka wawancara tidak terstruktur dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena 

dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan 

gagasan informan secara terbuka tidak menggunakan pedoman wawancara59
 

Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan terkait 

dengan penelitian ini diantaranya: problematika dakwah dan aktivitas keagamaan 

yang ada di Lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang kecamatan Polewali 

Mandar. 

 

 

                                                             
59Imam Gunawan,Metode penelitian Kualitatif teori dan praktek,(Jakarta : Bumi Askara 

2016 ) h. 162. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam hal ini untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi adalah merupakan sumber data yang stabil 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung, agar memperjelas data yang 

didapatkan. Karena  berasal dari dokumen, yang berarti sesuatu yang tertulis atau 

tercetak dan dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Adapun dokumen 

yang dijalaskan dalam penelitian ini adalah datadari lingkungan Sarabakang dan 

Kepala Urusan Agama Kecamatan Polewali Mandar.  

E. Instrumen Penelitian 

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitan kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri.60 Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan disebut 

dengan human instrumen yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data dan membuat kesimpulan atas semuanya.61Agar 

data yang terkumpul sesuai dengan masalah dan tidak meluas, karena penelitian 

ini adalah kualitatif maka yang menjadi instrument utama adalah  peneliti sendiri 

serta dipandu oleh pedoman wawancara yang merupakan alat berupa catatan-

catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data dan dokumentasi 

yaitu catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip yang terkait 

dengan keadaan masyarakat dan penelitian ini juga menggunakan alat bantu untuk 

mengumpulkan data yaitu alat perekam untuk mengetahui yang terjadi pada 

masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali 

Mandar. 

 

 

                                                             
60Sutrisno Hadi, Stastik 2, ( Yogyakrta: Andi Offset, 2000), h. 57-58. 
61Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , Pendekatan Kualitatif , Kualitatif ( Cet. V 

;Jakarta :Alfabeta, 2008), h.285. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan pada saat data dikumpulkan 

berlangsung dan setelah pengumpulan dalam waktu tertentu. Analisis data adalah 

sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode 

atau tanda, dan mengategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab.62 Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

mengatakan, bahwa aktivitas analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh63 kemudian analisis data yang diperoleh, dilakukan dalam bentuk reduksi 

data, (reduction). Penyajian data (display) kemudian penarikan dan verivikasi 

kesimpulan (conclusion drawing/ vericication) yang ada dilapangan untuk melihat 

hasil akhir, adapun langkah-langkah model analisis yang digunakan oleh peneliti 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data (Data Reduction) yaitu data yang diperoleh dilapangan yang 

banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan hal-hal penting dan membuang hal yang dianggap kurang 

penting.64 Data yang direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif 

dalam laporan penelitian. Dengan begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih 

jelas. 

2. Penyajian data (Data Display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan 

dengan bentuk urian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data akan  mudah dipahami sehingga memudahkan rencana 

                                                             
62Imam Gunawan,Metode penelitian Kualitatif teori dan praktek,(Jakarta : Bumi Askara 

2016 ), h. 209. 
63Lihat, sugiyono. Op. Cit,h.337. 
64Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantatif, R&D h.338 
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kerja selanjutnya.65Penyajian data yang dimakasud adalah penyajian data yang 

sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan 

kategorisasi. dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang 

ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.  

3. Penarikan kesimpulan (Konsklusi) yaitu data yang sudah disajikan 

dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 

Penarikan ksimpulan dikemukakan dalam bentuk naratif sebegai jawaban atas 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.66 Penarikan kesimpulan 

penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang 

memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan adanya 

subjektivitas yang dapat mengurangi bobot tesis.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang ditemukan oleh penulis dilapangan. Cara penulis lakukan 

dalam proses ini adalah dengan menggabungkan uji kredibilitas data atau 

kepecayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitataif. Antar lain: Perpanjngan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triaggulasi (pendalaman), diskusi dengan 

teman, analisis kasus negatif dan member chek.67 Beberapa cara pengujian data di 

atas bertjuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, yaitu dengan mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. Adapun tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan.  

                                                             
65Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantatif, R&D h.341 

 
66Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantatif, R&D h.345 
67Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantatif, R&D h.368  
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H. Kerangka Konseptual 

Sebagai landasan atau pedoman berfikir dalam melakukan penelitian ini 

diperlukan adanya penentuan dimana dari masalah yang dianggap penting untuk 

diteliti dan kemudian digambarkan menjadi kerangka pikir sehingga memudahkan 

proses penelitian. Dengan kata lain kerangka pikir adalah model konseptual 

tentang bagiamana teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah 

teridentifikasi sebagai masalah yang dianggap urgen.68 

Gambar 1. Diagram Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68Sugiono, Metode Pendekatan Kualitatif (cet. XIIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91. 

Problematika  Dakwah Pada 
Masyarakat  Lingkungan Sarabakang 

Sumber Problematika Dakwah 

Sumber dai   

1. Kurangya dai 
2. Pendidikan dai 
3. Karateristik dai 
4. Kelembagaan tidak 

aktif 

Sumber Mad‟u 

1. Kurangnya pendidikan 

2. Tuntutan ekonomi 
3. Lingkungan 

masyarakat 
4. Toleransi beragama 
5. Persatuan masyarakat 

Solusi Problematika Dakwah 
Masyarakat lingkungan Sarabakang 
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BAB IV 

PROBLEMATIKA DAKWAH MASYARAKAT LINGKUNGAN 

SARABAKANG 

A. Gambaran Umum Lingkungan Sarabakang 

1. Keadaan Geografis 

Sebelum membahas secara detail tentang problematika dan solusi dakwah 

pada masyarakat plural di Lingkungan Sarabakang, penulis terlebih dahulu 

memberikan gambaran tentang Kelurahan Sulewatang yang menjadi pusat 

pemerintahan lingkungan Sarabakang 

Kelurahan Sulewatang pada mulanya adalah sebuah Lingkungan dari 

Kelurahan Takatidung, dan pada tahun 1992 di mekarkan menjadi 3 yaitu, 

Kelurahan Takatidung, Kelurahan Sulewatang dan Kelurahan Lantora. Dikatakan 

Kelurahan Sulewatang karena awalnya terdapat sungai yang tidak pernah kering 

walaupun musim kemarau panjang. Kelurahan Sulewatang merupakan salah satu 

distrik yang dibawahi oleh Swapraja (Kawedanan Binuang) dibentuk pada tahun 

1875 pada masa pemerintahan Belanda. 

Secara geografis letak Kelurahan Sulewatang berada di pinggiran Ibu kota 

Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 4.00 km2 dengan jumlah 

penduduk dari data statistik berdasarkan umur/usia  jumlah jiwa kelurahan 

Sulewatang berjumlah 3.988 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.961 jiwa, dan  

perempuan 2.027 jiwa. Kelurahan Sulewatang terdiri dari 5 Lingkungan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pande Bassi 

2. Lingkungan Patoke 

3. Lingkungan Sulewatang 

4. Lingkungan Tirondo Kampung Baru  
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5. Lingkungan  Sarabakang 

Dari beberapa lingkungan yang berada dalam Kelurahan Sulewatang yang 

menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah lingkungan Sarabakang. Lingkungan 

Sarabakang adalah salah satu dari 5 lingkungan dari hasil pemekaran kelurahan 

Sulewatang, yang dibentuk pada tahun 1992. 

Lingkungan Sarabakang secara geografis terletak di sebelah barat dari 

Kota Polewali Mandar  dengan jarak 7 km. dari ibu kota kecamatan, 7 km dari ibu 

kota kabupaten dan 257 km. dari ibu kota provinsi, dengan luas wilayah 750 M2 

yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah barat kelurahan Darma 

- Sebelah timur dari kelurahan Mammi 

- Sebelah Utara dari Kelurahan Anreapi 

- Sebelah selatan dari Kelurahan Lantora  

Lingkungan Sarabakang termasuk penduduk terkecil dari beberapa 

lingkungan yang berada di Kelurahan Sulewatang yaitu hanya berjumlah 523 jiwa 

yang terbagi atas laki laki 252 Jiwa dan perempuan 271, berbeda dengan 

Lingkungan Pande Bassi yang berjumlah 1595.69 

Jika dilihat dari realitas yang terjadi pada hakekatnya lingkungan 

Sarabakang masih tergolong tertinggal jika ditinjau dari beberapa aspek. 

Ketertingaalan tersebut disebabkan berbagai masalah yang mendasar salah 

satunya jalan di lingkungan Sarabakan gelap tidak memiliki penerangan dan 

banyaknya masyarakat yang belum mempunyai jamban/WC. 

Dari permasalahan tersebut diatas menunjukan bahwa lingkungan 

Sarabakang masih bertumpuk berbagai macam permasalahan, baik permasalahan 

                                                             
69Sumber data kantor Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali  Mandar 12 agustus  

2020. 
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yang bersifat penyediaan infrastruktur, maupun hal-hal yang bersifat pelayanan 

publik, serta ketersediaan sumberdaya manusia yang masih sangat minim. 
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2. Kondisi Sosial 

Kondisi sosial masyarakat lingkungan Sarabakang, jika dilihat secara 

seksama masyarakat tersebut hidup dengan kultur budaya dan kepercayaan yang 

berbeda-beda Suku, Golongan, dan agama atau yang disebut dengan masyarakat 

plural. Bukan hanya suku Pattae‟ yang menjadi suku mayoritas, tetapi terdapat 

beberapa suku lainnya yaitu, suku  Bugis, Mandar, dan Mamasa. Sedangkan dari 

segi agama terdiri dari agama Islam dan Kristen. 

Perilaku sosial masyarakat lingkungan Sarabakang hidup menjalani sesuai 

dengan tradisi dan kepercayaan masing-masing yang dianutnya, meskipun kasus 

gesekan perbedaan kerap kali terjadi tetapi misi pandangan masyarakat kedepan 

tetap berjalan dengan baik. Apabila ditinjau dalam sudut pandang perilaku 

keagamaan masyarakat lingkungan Sarabakang menjalani alur kepercayaan 

masing-masing sesuai dengan keyakinan yang mereka anut dengan memegang 

toleransi, meskipun sebelumnya ada gangguan yang dialami masyarakat Islam 

yang dilakukan oleh kelompok Kristen saat kelompok Islam melaksanakan sholat 

maghrib di Masjid Mujahidin. 

Apabila melihat tingkat pemahaman agama masyarakat Islam di 

lingkungan Sarabakang masih banyak yang belum memahami ajaran agama Islam 

secara benar, hal ini ditandai dengan pemahaman masyarakat yang menerima 

pernikahan beda agama antara Islam dan Kristen sebagai simbol toleransi 

beragama. Bukan hanya itu sebagian masyarakat khususnya Islam masih ada yang 

belum bisa membaca ayat suci al quran salah satu diantaranya, adalah  para orang 

tua atau lansia. 

Dalam realitas plural yang terjadi di lingkungan Sarabakang ketika 

dihadapakan dengan pemahaman agama masyarakat yang kurang, secara alami 

akan menghasilkan pembauran antara sifat dari golongan masing-masing, 
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sehingga dapat menimbulkan perilaku masyarakat yang apatis dalam sosial dan 

agama. Hal ini terbukti dengan pembiaran pernikahan beda agama dan tradisi 

meminum ballo‟ masih dilakukan sebagian masyarakat ketika saat melaksanakan 

acara seperti pernikahan, dan acara besar lainnya. Sehingga perilaku manusia 

muslim sepenuhnya tidak ditunjukkan pada masyarakat tersebut. Hal ini kemudian 

memberi citra buruk atas perilaku yang ditunjukkan masyarakat lingkungan 

Sarabakang sehingga dapat menimbulkan ketakutan masyarakat diluar lingkungan 

untuk memasuki area tersebut karena alasan takut. Meskipun demikian tingkat 

gotong royong masyarakat lingkungan Sarabakang sangatlah  tinggi hal ini terlihat 

dalam kegiatan besar sebagian masyarakat bersama-sama ikut bergotong royong 

dalam kegiatan acara. Pada dasarnya tingkat solidaritas masyarakat sangatlah kuat 

tetapi yang menjadi masalah adalah kurangnya pondasi agama sehingga 

masyarakat tidak menyadari bahwa perilku tersebut melanggar ajaran Islam. 

Sarana Ibadah dan Pendidikan 

No Nama Sarana Jumlah No Nama Sarana Jumlah 

1 Masjid 2 buah 4 SD 1 buah 

2 Musallah 0 buah 5 TK/PAUD 0 buah 

3 Gereja 1 buah 6 PKBM 0  klp 
Sumber: Data Primer, diolah 2020 

3. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi lingkungan Sarabakang secara umum didominasi pada 

sektor persawahan, dan perkebunan yang sistem pengelolaanya masih semi 

tradisional. Dengan tanah yang cukup subur, daerah tersebut banyak ditanami padi 

,kelapa, langsat, durian dan kakao. Selain itu terdapat tanaman lainnya seperti, 

aren.  
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Pendapatan ekonomi dalam sektor persawahan masyarakat lingkungan 

Sarabakang masih sangat kurang jika ditinjau dari pekerjaan, sebab para petani 

sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani bukan pemilik lahan. Hal ini 

kemudian mendorong masyarakat menanan tanaman lainnya seperti langsat, 

rambutan, durian dan kakao. Dengan  masa panen hanya satu tahun sekali atau 

dua kali setahun. Dengan himpitan ekonomi yang semakin besar masyarakat 

memanfaatkan aren untuk pembuatan gula dan ballo sebagai pendapatan 

tambahan karena aren hanya hitungan minggu untuk masa panen sehingga 

masyarakat banyak yang mengandalkan aren sebagai mata pencaharian. 

Munculnya masalah kemiskinan sangat kontras dengan potensi yang 

dimiliki lingkungan Sarabakang, hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan 

dan ketertinggalan lebih disebabkan oleh kurangnya kesempatan masyarakat 

untuk mengakses hasil pembangunan karena keterbatasan infrastruktur dan 

keterbatasan akses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Tabel  1: Mata pencaharian masyarakat lingkungan Sarabakang  

No Mata Pencaharian Jumlah  Persen 

1 Petani penggarap 91 16,4 % 

2 Petani 164 29,7 % 

3 PNS 2 0,36% 

4 Pedagang dan Pengusaha 4 0,72 % 

5 Buruh Bangunan, Tani, 
Angkutan 

20 3,62 % 

6 Pembuat Batu Bata 1 0,18 % 

7 Tenaga Sukarela 7 1,26 % 
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8 Lainnya 263 47,6 % 

Sumber: Data Primer, diolah 2020 
 

B. Probelmatika Dakwah  pada Sumber Dai di Lingkungan Sarabakang 

Setelah melakukan penelitian baik berupa observasi ataupun wawancara 

dengan beberapa informan yang sesuai dengan yang terjadi dilapangan terdapat 

problem atau masalah yang menjadi sumber kendala terkait dengan  pelaksanaan 

dakwah di lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali 

Mandar. Adapun sumber masalah dakwah di lingkungan Sarabakang sebagai 

berikut: 

1. Sumber dai 

Dalam hasil wawancara penulis terdapat masalah yang dianggap sebagai 

sumber atau faktor kendala terkait dengan pelaksanaan dakwah pada masyarakat 

lingkungan Sarbakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. faktor 

tersebut adalah: 

a. Tenaga dai kurang memadai 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, mereka 

memberikan jawaban yang hampir sama dengan masalah yang terjadi yaitu 

kurangya tenaga dai/muballigh. Keterbatasan tenaga dai di  lingkungan 

Sarabakang merupakan masalah yang serius sebab akan berakibat pada kurangya 

aktvitas keagamaan di masyarakat tersebut, Irwan Kawaru (29 Thn) Imam masjid” 

sekaligus pendakwah di lingkungan Sarabakang mengatakan bahwa: 
“Salah satu kendala terkait dengan pelaksanaan dakwah masyarakat disini 

adalah kurangnya tenaga dai yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 
dalam bidang dakwah hal ini terlihat jelas ketika bulan suci ramadhan 
masyarakat terkendala untuk mendapatkan penceramah untuk malam 
tarwih, bahkan untuk mencari penceramah masyarakat harus mencari 
khatib dari luar lingkungan sarabakang.70 
 

                                                             
70Irwan kawaru (29 tahun) Pendakwah, Wawancara , 7 agustus 2020  
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Sama halnya dengan ungkapan Asrianto ( 23 Thn) mengatakan bahwa: 
 
 “Apabila bulan suci ramadhan di lingkungan ini terkadang tidak ada yang 

benar benar mengisi ceramah dengan baik, bahkan beberapa malam tidak 
ada ceramah, karena di lingkungan ini sangat kurang sekali penceramah 
terkadang kita pergi cari di daerah sebelah tapi kalo hujan susah untuk 
mencari atau penceramah datang kelingkungan ini”

71 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

kendala kurangnya aktvitas keagamaan masyarakat Islam di lingkungan 

Sarabakang Kelurahan Sulewatang adalah masalah kurangnya tenaga 

dai/muballigh yang memiliki kompetensi dibidang dakwah. 

b. Karakterstik dai yang diragukan 

Pada perkembangan ilmu dakwah, dakwah merupakan suatu hal yang 

wajib bagi setiap umat Islam baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa 

memandang umur sebab dakwah merupakan tugas umat muslim. Sejalan dengan 

perkembangan dakwah, selalu ada saja masalah yang akan mengikutinya bukan 

dari materi, atau metode tetapi lebih pada latar belakang, umur dan jenis kelamin 

para pendakwah, adapun kareteristik dai yang masih diragukan seperti halnya para 

pendakwah anak-anak yang masih di ragukan karena pendakwah anak-anak yang 

masih belum memiliki elektabilitas yang penuh untuk menjadi sosok yang 

didengar. Sesuai wawancara dengan Aco Naing ( 47 Thn) salah satu masyarakat 

lingkungan Sarabakang bahwa: 
“ Dalam kegiatan ceramah ramadahan biasanya anak-anak yang disuruh 
untuk ceramah tetapi masyarakat lingkungan ini tidak terlalu suka dan 
warga sulit menerima karena masyarakat mengaggap masih anak-anak, 
dan pada dasaranya masyarakat lingkungan tidak senang di ceramahi anak 
kecil”

72 

Dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa dibulan suci 

ramadhan terkadang pendakwah dilakukan anak-anak tetapi penerimaan 

masyarakat terhadap dakwah yang dibawakan oleh anak-anak sulit diterima, 

                                                             
71 Asrianto (23 tahun ) masyarakat, Wawancara, 9 agustus 2020 
72 Aco Naing ( 47 tahun) masyarkat, Wawancara , 7 agustus 2020 
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karena alasan mereka tidak ingin diceramahi oleh anak anak sebab anak-anak 

belum memiliki kapasitas yang bisa dijadikan panutan. 

Dalam masalah ini kridibilitas seorang dai dalam tugas dakwah dilakukan 

di lingkungan Sarabakang sangatlah penting dan menjadi ukuran keberhasilan 

dakwah, apabila dikaitkan dengan kondisi perilaku masyarakat yang sulit 

menerima masukan orang lain. Karena sangat menentukan citra seseorang, dalam  

teori citra dai menjelaskan penilian mad‟u terhadap dai, apakah dai mendapat 

menilaian positif atau negatif dari mad‟unya. Persepsi baik positif maupun negatif 

sangat berkaitan erat dengan penentuan penerimaan informasi atau pesan yang 

disampaikan oleh dai. Semakin tinggi tingkat kridibiltas seorang dai maka 

semakin mudah mad‟u menerima pesan-pesan yang disampaikan tetapi sebaliknya 

apabila semakin rendah tingkat kridiblitas dai mad‟u dapaat menolak dan tidak 

menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh dai.  

c. Kurangnya pendidikan 

Pengetahuan yang luas merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan 

dakwah di masyarakat, sebab kepercayaan akan muncul di masyarakat ketika dai 

mampu menjawab semua persosalan-persoalan yang dihadapi  masyarakat, tetapi 

malah sebaliknya munculnya ketidakpercayaan masyarakat atau mad‟u terhadap 

seorang dai apabila pendidikan dan wawasam keilmuanya masih kurang. Salah 

satu contoh, ketika dai dalam penyampaian dakwah tidak memahami batas yang 

dimengerti oleh mad'u, baik secara pemikiran (pemahaman), maupun 

pelaksanaannya. Statemen yang berbunyi "ajak bicara manusia sesuai dengan 

kadar akal mereka"73. Adalah jika dikaitkan dengan dakwah berarti perintah 

untuk berdakwah dengan memperhatikan kondisi subyektif mad'u. Yaitu, materi 

dakwah harus dapat dicerna akal (thinkable) darisegi kemampuan kognitif mad‟u. 

                                                             
73Zain al Din Abi Faraj Ibn Rajab al Hanbaly, Fath Al-Bary li Syarh S}ah}ih} Al-

Bukhari,(Beirut: Mauqi' al Durar al-Saniyyah, 1997), h 18. 
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Syarat suksesnya dai dalam melakukan dakwah adalah dengan memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu dakwah, karena dai adalah guru bagi 

masyarakat sebagai pelaku dakwah.  

Salah satu indikator untuk melihat kapabilitas seseorang adalah dengan 

melihat jenjang pendidikannya, meskipun hal tersebut bukanlah salah satu syarat 

mutlak kemampuan atau tingkat pendidikan seseorang. Seorang dai yang memiliki 

latar belakang pendidikan agama yang tinggi tentunya memiliki pandangan 

tersendiri dari masyarakat sebagai guru bagi masyarakat. Dari hasil penelitian ini 

di temukan beberapa kesalahan dai dalam melaksanakan dakwah di lingkungan 

sarabakang kelurahan sulewatang yaitu; 

1. Materi dakwah 

Materi dakwah yang digunakan dai dalam melakukan tugas dakwah di 

lingkungan sarabakang tidak mampu menjawab persoalan yang ada hal ini terjadi 

karena setiap dai yang berdakwah hanya menggunakan materi yang berkaitan 

dengan halal dan haram dan bahasa yang di gunakan sangat tinggi sehingga 

masyarakat lingkungan Sarabakang tidak sepenuhnya memahami maksud para 

pendakwah seperti hasil wawancara dengan Saparuddin 46 Thn mengatakan 

bahwa: 
“Dalam hal ini pendakwah yang masuk kekampung ini kebanyakan yang 
membahas terkait halal haram sehingga kami selaku masyarakat tidak 
telalu suka dan kami takut”

74 

Maksud dari ungkapan tersebut adalah materi yang digunakan dai dalam 

melaksanakan dakwah di lingkungan Sarabakang kurang tepat, hal ini didasari 

pada karakter dan sifat masyarakat yang masih gemar untuk meminum ballo. 

Dalam hal ini untuk menyikapi persoalan yang terjadi seharusnya materi dakwah 

yang digunakan dai adalah materi yang ringan seperti tema meningkatkan iman 

dan taqwa sehingga dengan prosesnya masyarakat memahami bahwa perilaku 
                                                             

74 Saparuddin  ( 46 tahun) masyarkat, Wawancara , 9 oktober 2020 
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yang mereka lakukan adalah di luar dari syariat Islam. Sehngga dengan kesadaran 

itulah masyarakat dapat mengubah perilaku kearah yang lebih baik 

2. Metode dakwah 

Metode dakwah merupakan salah satu hal yang terpenting dilakukan para 

dai ketika melakukan tugas dakwah tetapi para pendakwah masih belum 

memahami metode dakwah dengan benar salah satu contoh masalah yang 

ditimbulkan pada saat jamaah tabligh berdakwah dengan cara memaksa 

masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak senang dengan kehadiran jamaah 

tabligh dan mendapat penolakan dari masyarakat. Seperti  yang dikatakan pua 

Sana (82 Thn ) bahwa: 
“Untuk masuk ke lingkungan ini seharusnya dai menggunakan dakwah 
secara baik jangan secara paksaan karena kami disini rata-rata petani 
apabila kami ikut dengan mereka siapa yang mau mengurusi kebun kami, 
dan beri makan keluarga kami”

75 

Ungkapan tersebut bermaksud bahwa dakwah secara paksa sangat tidak 

dapat diterima oleh masyarakat hal ini disebabkan karena mereka masih diberikan 

tanggung jawab untuk mengurusi keluarga. ungkapan yang sama dikatakan bapak 

Alimuddin (43 Thn) salah seorang pengurus masjid mujahidin di lingkungan 

Sarabakang bahwa; 
“Kebanyakan pendakwah yang masuk di kampung ini rata-rata pendakwah 
yang selalu katakan haram bid‟ah padahal kita disni menjalankan sesuai 

dengan kepercayaan nenek moyang kami sampai sekarang makanya 
masyarakat disini kalo ada pendakwah masuk kami selalu curiga dan 
menghindar saja, kadang kita dengar saja tapi setelah itu kalo kembali lagi 
kita tidak hadir”

76 

Ungkapan tersebut bermaksud bahwa pendakwah yang pernah melakukan 

tugas dakwah di lingkungan Sarabakang mereka tidak memahami kondisi 

masyarakat, para dai hanya menggunakan satu sudut pandang keilmuan saja 

ketika dalam melaksanakan dakwah, maka dari itu yang hadir di masjid untuk 

                                                             
75

Pua‟sana (82 tahun ) Tokoh Masyarakat , wawancara , 15 juni 2020 
76Alimuddin( 43 tahun) masyarkat, Wawancara , 7 agustus 2020 
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mengkuti ceramah hanyalah sedikit. hal ini disebabkan karena masyarakat 

memahami mereka tidak salah mereka menjalankan sesuai dengan kaidah dan 

tidak melanggar syariat Islam. Tentu hal ini merupakan masalah ketika dikaitkan 

dengan cita ideal dakwah. 

Dengan melihat kondisi masyarakat lingkungan Sarabakang dai harus 

menggunakan berbagai macam metode sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Penggunaan metode dakwah yang salah akan melahirkan persepsi pada 

masyarakat bahwa dakwah tidak mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dakwah terkesan hanya sekedar 

formalitas saja dan sebagai pelengkap kegiatan kerohanian saja. Dakwah 

seharusnya didasarkan pada human oriented bukan didasarkan pada materi apa 

yang dikuasai oleh dai selain itu konteks hikmah juga harus dimiliki oleh seorang 

dai dalam berdakwah. 

Penulis menyimpulkan bahwa, hal yang melatar belakang masalah tersebut 

yaitu adalah kurangnya pemahaman dai tentang metode dakwah dan serta  

kurangnya pelatihan-pelatihan untuk dai. Pelatihan untuk dai dinilai sangat 

penting karena sebagai dai atau pendakwah harus mengetahui karakterisrik mad‟u 

yang menjadi sasaran dakwahnya. Dengan adanya pelatihan, dai diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai keberagaman budaya 

masyarakat yang ada di Lingkungan Sarabakang. Sehingga materi dakwah yang 

disampaikan dai dapat menjawab persoala-persoalan dalam masyarakat. 

d. Kelembagaan tidak aktif 

Majelis taklim merupakan lembaga non formal yang memiliki peran 

penting dalam pengembangan agama. Dalam masyarakat majelis taklim berfungsi 

sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidupkan dakwah dan ukhuwah 

islamiyah dan sebagai wadah dialog antar dai dengan masyarakat.  
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Hubungan antara dai dan lembaga majelis taklim merupakan hubungan 

yang sangat kuat dalam mengemban visi keagaman karena majelis taklim menjadi 

sarana dakwah yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas 

hidup umat Islam yang sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa yang menjadi kendala dalam pembinaan masyarakat di 

Lingkungan Sarabakang adalah tidak terbentuknya majelis taklim.Dari keterangan 

Haryuni (25 Thn) seorang petugas penyuluh agama mengatakan bahwa: 
“Untuk kegiatan pembentukan majelis taklim di lingkungan Sarabakang 
sudah pernah dilakukan tapi  ibu-ibu tidak di indahkan karena mereka 
beralasan kesibukan jadi kalo kita adakan rapat hanya sedkit yang hadir 
jadi pembentukan majelis taklim tidak dapat dilakukan”.

77 

Maksud ungkapan tersebut adalah pembentukan majelis taklim di 

lingkungan Sarabakang sudah direncanakan oleh penyuluh agama Kabupaten 

Polewali Mandar tetapi kendala yang terjadi adalah kurangnya masyarakat yang 

hadir, sehingga pembentukan majelis taklim tidak dapat terlaksana. 

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa penyuluh agama telah 

melakukan kewajibannya di Lingkungan Sarabakang dalam hal pengembangan 

agama, tetapi mendapat kendala yaitu kurangnya respon dari masyarakat`sehingga 

pembentukan mejelis taklim belum dapat terlaksana sampai saat ini. 

C. Probelmatika Dakwah  pada Sumber Mad’u di Lingkungan Sarabakang 

1. Sumber mad‟u 

Sumber masalah yang dimaksud adalah kendala dakwah yang bersumber 

dari mad‟u seperti, kurangnya minat masyarakat dalam memahami agama. Untuk 

itu pengembangan agama merupakan tugas bersama bukan hanya tugas 

dai/muballigh sebagai pelaku dakwah tetapi, masyarakat sebagai mad‟u 

merupakan elemen terpenting dalam pengembangan dakwah sehingga pola 

dakwah dalam masyarakat berjalan dengan baik. Tetapi, selalu ada tantangan 
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dalam setiap langkah yang dilakukan oleh dai dan terdapat faktor yang menjadi 

pemicu masalah sehingga mad‟u atau masyarakat yang menjadi mitra dakwah 

tidak dapat bekerja sama dalam hal pengembangan agama. Ada pun faktor-faktor 

yang menjadikan masalah dakwah yang bersumber dari mad‟u sebagai berikut: 

a. Kurangya pengetahuan 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dimilki setiap individu 

karena dengan pendidikan proses kehidupan manusia dalam mengembangkan diri 

dan melangsungkan hidup menjadi lebih baik. Salah satu tantangan dai/tokoh 

masyarakat dalam melakukan pembinaan adalah kurangnya, pendidikan 

masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya belajar agama Islam sangat 

kurang. Masalah yang dihadapi dai/tokoh masyarakat dalam memberikan 

pemahaman masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang 

Kecamatan Polewali Mandar adalah masyarakat tidak mampu memahami pesan 

yang disampaikan dai  sehingga terjadi kebingungan dari masyarakat, hal ini 

terjadi karena tingkat pemahaman masyarakat masih sangat kurang sehingga cara 

memahami maksud pesan yang disampaikan dai mereka tidak mampu dan 

hasilnya dakwah tidak sampai pada tujuan. Tentunya hal ini adalah masalah 

dakwah dan dapat membawa dampak buruk pada perubahan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhamadong (64 Thn) imam masjid 

mengatakan bahwa cara yang tepat saat ini adalah memberikan pemahaman 

dengan cara mendatangi rumah mereka, sebagaiamana yang dikatakan. 
“Masyarakat disini jarang ada yang hadir ke masjid padahal rumah mereka 

berhadapan dengan masjid jadi kalo tidak ada yang datang kemesjid, saya 
kerumahnya. Saya ajak mereka kemasjid ajari orang tua mengaji karena 
orang tua disini sebagian masih belum tau mengaji”

78 

Dari penjelasan hasil wawancara  tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

kurangnya pemahaman masyarakat mempengaruhi minat untuk belajar agama, 
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sehingga kemudian masalah tersebut mendorong Muhammadong berinisiatif 

mendatangi rumah mereka dengan memberikan pemahaman dan mengajak ke 

masjid. selanjutnya Muhammadong (64 Thn) menegaskan bahwa: 
“Sebenarnya sudah lama masalah ini terjadi dan terlambatanya 
pemahaman masyarakat diakibatkantidak ada yang memberi dorongan 
kepada masyarakat apa lagi saya ini selaku imam masjid yang masih 
terbatas ilmunya dan kami butuh seorang pendakwah untuk selalu hadir di 
lingkungan ini mengajari masyarakat agama ” 

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa masalah yang terjadi sejalan 

dengan kurangnya pembinaan masyarakat di lingkungan Sarabakang. Maka dari 

itu tugas dan fungsi seorang dai sangat dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan 

Sarabakang untuk mengubah cara pandang mereka kearah agama yang benar. 

b. Tuntutan ekonomi  

Mata pencaharian sebagai petani masyarakat lingkungan Sarabakang 

merupakan pendorong roda ekonomi agar keberlangsungan hidup kedepan lebih 

baik. Dari data yang diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat di lingkungan 

Sarabakang bekerja sebagai buruh tani sawah yang penghasilanya tergantung dari 

panen yang dihasilkan, dari rendahnya hasil pendapatan pada produksi sawah, 

para petani memanfaatkan alam untuk menanam segala macam tanaman buah-

buahan diantaranya kelapa, langsat, rambutan, durian dan aren. Sebagai penambah 

hasil pendapatan 

Pada produksi aren yang tidak memiliki jangka waktu lama masa panen di 

manfaatkan masyarakat untuk diolah menjadi gula merah dan di jual kepasar, hal 

ini menjadi penghasilan tambahan untuk masyarakat. Tetapi seiring berjalannya 

waktu para petani yang dulunya memanfaatkan aren sebagai gula merah kini 

berubah menjadi penghasil ballo‟/tuak. Dari hasil wawancara dengan Hamasea 

(56 Thn) petani aren mengatakan: 
“Disini masyarakat banyak yang punya pohon manyang tapi hanya dua ji 
yang menjual gula merah, dulu itu penjual gula merah semua ji tapi 
berubah menjadi penjual ballo‟ karena tidak susah dibkin ballo dia baru 
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banyak orang yang beli tidak sama gula merah ada pi acara baru banyak 
yang beli”

79 

Hasil wawancara dengan Hamasea menjelaskan peralihan mata pencarian 

masyarakat dalam pengolahan gula merah beralih menjadi pengolahan tuak/ballo‟ 

disebabkan konsumen ballo‟ lebih banyak dari pada konsumen gula merah dan 

pengolahan ballo‟ lebih mudah dan hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan 

gula merah. Lanjut Hamasea mengatakan bahwa: 

“Mereka yang menjual ballo beralasan untuk membuat ballo hanya 
sebentar  dibikin dan banyak untungnya jadi penjualan ballo bisa 
menambah pembelian bahan makanan ” 

Dari penjelasan hasil wawancara dengan Hamasea dapat disimpulkan 

bahwa tuntutan ekonomi yang semakin besar mempengaruhi perilaku masyarakat 

dalam bertahan hidup,hal ini adalah faktor himpitan ekonomi yang mengubah cara 

masyarakat untuk mencari pemasukan tambahan. Sehingga masyarakat yang 

dulunya pengasil gula merah sekarang menjadi penghasil ballo. 

Masyarakat lingkungan Sarabakang sebagai petani merupakan entitas yang 

paling dominan pagihari hinggasore,sebagian dari masyarakat ke kebun untuk 

mengurus dan merawat tanamannya. Disatu sisi kondisi ekonomi masyarakat 

lingkungan Sarabakang tidak hanya mempengaruhi cara mereka bertahan hidup, 

tetapi masalah tersebut sampai mempengaruhi perilaku keagamaan masyarakat 

Lingkungan Sarabakang. 

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ahmad (35 Thn)  “petani ” 

menjelaskan bahwa:  
“Masyarakat terkhsus kami disni sebagai petani sebenaranya ada keinginan 
ke masjid melaksanakan sholat tetapi untuk kemesjid susah karena 
pekerjaan kita pulang sore baru malam istrahat jadi kita sembahyang 
dirumah saja”.

80 

                                                             
79Hamasea (56 Tahun), Petani Aren, Wawancara , 13 maret 2020  
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Maksud dari penjelasan tersebut bahwa sebagian petani yang ada di 

Lingkungan Sarabakang sebenarnya memahami bahwa sebaiknya shalat di masjid 

dilakukan tetapi kendala masyarakat untuk hadir di masjid disebabkan oleh 

pekerjaan sehingga waktu sholat dilakukan dirumah bukan di masjid. 

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa himpitan 

eknomi yang semakin besar mengubah cara masyarakat mendapatkan hasil 

tambahan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya masyarakat memahami bahwa 

penjualan ballo” merupakan hal yang terlarang dalam agama tetapi karena faktor 

tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup semakin besar masyarakat beralih fungsi 

sebagai penjual ballo‟ sebab menjadi sarana alternatif yang mudah dan 

menguntungkan. Adapun tuntutan ekonomi masyarakat yang semakin besar dan 

rutinitas sebagai petani yang sibuk dikebun merupakan faktor yang menghambat 

masyarakat untuk melaksanakan kewajiban shalat dimasjid. hal tersebut 

merupakan masalah dan menjadi tantangan dai/muballigh dalam pengembangan 

agama dalam masyarakat lingkungan Sarabakang. 

c. Kondisi masyarakat plural 

Lingkungan yang terdiri dari suku, golongan dan agama (plural) 

merupakan salah satu hal yang dapat menghambat gerakan dakwah pada 

masyarakat, hal ini dapat terjadi karena perebedaan perilaku antar kelompok  

masyarakat dalam memahami satu sama lain berbeda beda. Sama halnya 

lingkungan Sarabakang berbedaan dari suku, golongan, dan agama masyarakat 

merupakan tantangan dai/ tokoh masyarakat dalam pengembangan agama. 

Berkumpulnya masyarakat dengan perbedaan suku, golongan, dan agama 

dalam satu tempat dapat mengakibatkan sifat saling mempengaruhi satu sama 

lain, salah satu contoh dalam aspek agama yaitu antara perilaku masyarakat 

Kristen dan Islam  di lingkungan Sarabakang yang saling mempengaruhi. Pada 
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mulanya masyarakat Kristen yang mempunyai tradisi meminum ballo‟/tuak saat 

acara besar seperti pernikahan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, tradisi ini 

juga mulai dilakukan oleh masyarakat Islam. Hal ini tentunya bersumber pada 

hidup yang berdampingan dalam satu tempat yang tidak dilandasi pemahaman 

agama yang kuat sehingga masyarakat Islam dengan mudah terpengaruh oleh sifat 

dari kelompok agama lain. Dari hasil wawancara Muhammadong  (64 Thn) 

mengatakan bahwa:  
“Pada mulanya itu yang sering meminum ballo adalah masyarakat Kristen 

kalo ada acara dirumahnya, dan ada masyarakat Islam yang diundang 
kasana minum-minum sama dengan orang Kristen, jadi semakin lama 
bergaul  Islam terpengaruh untuk melakukannya. Tentunya tanpa kita 
sadari Islam kita disini ini kalah” 

81 

Pernyataan tersebut adalah hal yang menjadikan sebagian masyarakat 

muslim untuk memninum ballo‟ adalah lemahnya pemahaman agama pada 

masyarakat Islam sehingga mudah terpengaruh. Hal tersebut merupakan masalah 

yang sangat serius ketika tradisi ini terus dilakukan oleh pemuda yang menjadi 

penerus masyarakat Islam lingkungan sarabakang. Dalam hasil wawancara dengan 

Alimuddin mengatakan bahwa: 
“Sebagian besar yang sering minum-minum dsini adalah anak muda, 
ketika sudah mabuk mereka terkadang menghadang para pengendara yang 
lewat di jalur lingkungan ini, maka dari itu sebgaian masyarakat yang 
berada diluar lingkungan ini takut untuk masuk kesini karena sudah 
beberapa kejadian terjadi. Kami selaku orang tua disini sulut melarang 
karena orang tua mereka juga peminum”

82 

dan dapat berefek pada ketakutan kelompok muslim jika hal ini dilakukan 

secara terus menerus. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

agama yang kokoh dalam masyarakat menjadi salah satu hal yang terpenting, 

sebab dengan pondasi agama yang kuat masyarakat khusunya Islam tidak mudah 

terpengaruh dengan kondisi sosial yang saling memengaruhi. 

                                                             
81Muhammadong, (64 Tahun),Imam Masjid, Wawancara,  13 juni  2020 
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d. Perilaku pernikahan beda agama 

Pemahaman toleransi umat beragama yang dipahami oleh masyarakat 

lingkungan Sarabakang masih jauh dari syaraiat Islam, hal itu terbukti dengan 

pembiaran pernikahan putra/putrinya dengan pemeluk agama Nonmuslim, hal ini 

dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat tersebut  saling menghargai satu sama 

lain. Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan 

Sarabakang diungkapkan oleh Liga Butung(75 Thn) selaku kepala lingkungan 

Sarabakang yaitu:  
“Di lingkungan Sarabakang ini masih ada para orang tua yang menikahkan 
anaknya antara Islam dan Kristen dan mereka anggap itu dianggap biasa 
saja karena sejak dari dulu itu selalu terjadi dan mereka menganggap salah 
satu kerunan beragama adalah melakukan pernikahan beda agama”

83 

Sama halnya dengan ungkapan  Hamrah(35 Thn) yang mengatakan bahwa: 

“Sejak dulu Kerukunan terjaga antara Islam Kristen meskipun pernah 
terjadi kesalahapahaman anatar Islam dan Kristen tapi setelah itu kami 
hidup berdampingan dan bahkan pernikahan beda agama antara  terjadi 
Islam Kristen dan Kristen Islam dan kami tidak ada masalah dengan itu 
karena kita semua disini saling menghargai”

84 

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pernikahan beda agama yang 

dilakukan oleh masyarakat lingkungan Sarabakang merupakan hal yang wajar 

dilakukan, hal ini disebabkan karena pemahaman mereka mengatakan bahwa 

pernikahan tersebut merupakan sebuah toleransi. Sedagkan Majelis Ulama 

Indonesia pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda 

agama. Dalam Islam, sudah jelas kasus ini melanggar syariat agama. Dalam  ayat  

Al quran Qs al-baqarah/2:221: 
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Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran.85 

Menurut Quraish Shihab, pemilihan pasangan adalah pondasi bangunan 

rumah tangga. harus sangat kukuh, karena jika tidak, bangunan tersebut akan 

roboh dengan hanya sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya 

semakin berat dengan kelahiran anak-anak. pondasi kokoh tersebut bukanlah 

kecantikan atau ketampanan, karena keduanya bersifat relatif sekaligus mudah 

lenyap, bukan pula status sosial atau keabangsawanan karena ini akan hanya 

sementara. Pondasi yang kokoh yang dimaksudadalah yang bersandar pada iman 

kepada yang Maha Kuasa,karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka 

yang membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai pria muslim, 

menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para 

penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah.86 

Tafsiran tersebut menekankan sebagai umat Islam bahwa, salah satu 

kebahagiaan dalam rumah tangga adalah tentang pemilihan pasangan (wanita) 

yang beriman kepada Allah, tentunya pemahaman keagamaan serta perhatian 

                                                             
85Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Jakarta, 2015), h. 220. 
86M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , Vol. 1 Pesandan keserasian al-Qur‟an , Jakarta : 

Lentera Hati, 2002), h. 473. 
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pemerintah sangat dibutuhkan pada masyarakat muslim dilingkunganSarabakang 

Kelurahan Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar. 

e. Gangguan dari Agama Lain 

Bercampurnya beberapa keyakinan dalam satu tempat merupakan masalah 

ketika tidak dilandasi dengan pemahaman agama yang kuat dari kelompok agama 

masing-masing, gangguan serta konflik akan mudah terjadi ketika beberapa 

penganut keyakinan tidak memahami toleransi secara benar, adapun maslah yang 

pernah terjadi di lingkungan Sarabakang adalah masalah gangguan yang 

dilakukan oleh kelompok Nonmuslim kepada kelompok Islam sesuai wawancara 

dengan  Pua Sana (82Thn) mengatakan bahwa: 
“Pernah dulu didaerah sini terjadi masalah gangguan yang nalakukan 
orang Kristen di masjid mujahdin, gannguannya itu main gitar saat orang 
Islam shalat magrib dimesjid”

87 

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa masalah tersebut merupakan 

masalah yang pernah terjadi di Lingkungan Sarabakang yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat Nonmuslim pada kelompok Islam pada saat melakukan 

ibadah shalat maghrib, tentu hal ini merupakan masalah yang sangat besar melihat 

keadaan masyarakat lingkungan Sarabakang yang plural dan masalah ini 

kemudian akan merusak toleransi dalam beragama 

f. Kurangya persatuan masyarakat tentang pengembangan agama Islam.  

Persatuan dan kesatuan merupakan tonggak dasar agar terciptanya kondisi 

masyarakat yang kondusif. Bahkan dalam Islam sendiri secara jelas masalah 

persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hal 

memegang tali agama Allah yaitu Islam, hal ini jelas tertulis di dalam Q.S Ali 

Imran / 3: 103 yaitu “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”
88 
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88M . Taufik Qur’an In The Words Versi 1,2,0 Taufik Produc Q.S (103 : 3) 
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Dengan melihat realitas yang terjadi saat ini terkhusus pada lingkungan 

Sarabakang dimana larangan pembangunan masjid yang dilakukan oleh 

sekelompok umat Islampada perencanaan pembangunan masjid. Dari hasil 

wawancara  Liga Butung (75 Thn) mengatakan bahwa: 
“Pada awal mula saya menjabat sebagai kepala lingkungan sebagai pernah 
saya ingin mengusulkan pembangunan masjid dikampung ini karena saya 
melihat masyarakat terkendala untuk melaksanakan sahalat tarwih dan 
mereka berjalan berkilo kilo untuk menuju masjid lingkungan sebelah 
tetapi rencana saya sempat mendapat larangan dari sebagian masyarakat, 
hal itu dilakukan karena mereka beralasan rugi membangun masjid di 
lingkungan ini karena jamaahnya hanya sedikit”

89 

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa tantangan dai 

dan tokoh masyarakat dalam hal pengembangan agama bersumber dari 

masyarakat yang kurang memahami pentingnya pengembangan agama seperti, 

pembangunan sarana ibadah, sehingga pembangunan masjidyang akan dijadikan 

pusat kegiatan ibadah tidak dapat dilaksanakan. Tentu hal ini merupakan masalah 

apabila dibiarkan begitu saja dan akan berimbas pada terhalangnya kegiatan 

pengembangan agama dalam masyarakat Lingkungan SarabakangKelurahan 

Sulewatang Kecamatan Polewali Mandar.  

D. Solusi Problematika Dakwah Masyarakat  Lingkungan Sarabakang 

Dakwah dapat diartikan sebagai seruan, ajakan, panggilan, atau berarti 

usaha menyeru, menyampaikan pesan kabaikan, guna untuk pembinaan dan 

pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, dakwah mempunyai tugas 

pembentukan individu, pembinaan umat..  

Dakwah mengandung lingkup yang sangat luas, ruang lingkupnya seluas 

kehidupan manusia itu sendiri. Dakwah tidak terbatas kepada tabligh, akan tetapi 

dapat pula berbentuk tindakan dan perbuatan nyata. Dakwah dimanivestasikan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti dikantor, lingkungan tetangga, di pasar, dan 
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pada saat bergaul dengan sesama. Dengan demikian opini publik tentang Islam 

menjadi baik, timbul rasa senang dan simpati yang pada akhirnya ingin 

mengelompokkan diri kedalam kelompok muslim yang taat. 

Agar dakwah dalam konteks masyarakat di Lingkungan Sarbakang dapat 

berhasil, maka diperlukan beberapa soslusi yang tepat. Dari pengamatan dan hasil 

wawancara penulis yaitu: (a)Metode dakwah dai (b) Strategi dakwah dai (c) 

Materi dakwah semuanya akan saling memiliki keterkaitan yang erat yang tidak 

dapat dipisahka. Dalam melakukan tugas dakwah dalam hal ini metode yang 

digunakan harus tepat dan para juru dakwah yang profesional dalam 

mempersiapkan strategi dakwah dan materi dakwah yang tepat untuk menghadapi 

mad’u (sasaran dakwah) yang semakin kritis dengan tantangan dunia global yang 

semakin kompleks. Beberapa rancangan dakwah yang dapat dilakukan seorang 

dai untuk menjawab problematika dakwah di Lingkungan Sarabakang Kelurahan 

sulewatang Kecamatan Polewali Mandar yaitu: 

1. Memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat.  

2. Membuat pelatihan kader dakwah pada remaja muslim lingkungan Sarabakang.  

3. Mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai 

perencanaan dakwah baik secara internal umat maupun secara eksternal.  

4. Mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan 

berorientasi pada kemajuan iptek.  

5. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan 

kebudayaan umat Islam 

6. Materi dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang mengedepankan 

pesan-pesan agama yang memberi kesejukan dan menghindari adanya 

diskriminasi. 
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Mempersipkan diri dengan matang secara benar akan mempernudah tujuan 

dakwah yang ingin di capai, apabila dihadapkan dengan kondisi masyarakat 

yang serba kekurangan. Dalam hasil wawancara dengan Ahmad jawahir 

mengatakan bahwa:  
“Membuat hubungan yang baik dengan masyarakat dan persiapan yang 
matang seharusnya dilakukan sebelum melakukan tugas dakwah karena 
ketika seorang dai tidak mengetahui kondisi dilapangan akan berakibat 
fatal atau banyak kesalahan yang dilakukan, seperti pengalaman saya 
waktu pertamakali mulai berdakwah ada banyak tantangan yang diperoleh 
di lapangan seperti menghadapi masyarakat yang kritis, materi yang tidak 
sesuai dan kondisi dilapangan yang susah seperti akses jalan.90 

Kondisi masyarakat lingkungan sarabakang yang terdiri dari suku, 

golongan dan agama merupakan salah salah satu tantangan tersendiri bagi 

pendakwah hal ini disebabkan karena ssifat masyarakat mudah tersinggung dan 

tidak mudah menerima masukan orang-orang baru, sehingga dalam melakukan 

tugas dakwah seharusnya dai menggunakan tema yang jauh dari bahasa perbedaan 

dan diskriminasi. 

Di tengah masyarakat lingkungan Sarabakang salah satu cara dakwah yang 

dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui dengan dialog 

toleransi yang mengarah pada komunikasi dua arah membicarakan pokok 

persoalan sikap saling menghargai antar pemeluk umat beragama. Dialog toleransi 

memiliki makna yang sangat luas agar dapat menampung sebanyak mungkin 

potensi yang ada untuk dikembangkan, walau orang berbeda agama saling 

bertemu saling menyapa dan saling memahami dari dialog tersebut91 untuk 

mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dipastikan bahwa dakwah dilakukan 

dengan cara yang arif dan bijaksana untuk mencapai kedewasaan umat. Melalui 

startegi dakwah tersebut maka dapat menjelaskan keluhuran Islam dimata 

kelompok lain, memberikan rasa aman. 

                                                             
90

 Ahmad jawahir( 47 tahun) Pendakwah, Wawancara , 7 agustus 2020 
91 Nurcholis Madjid, Dialog Keterbukaan, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 4.   
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Dalam hasil wawancara dengan Pua‟ Sana mengatakan bahwa: 
“Sebenarnya kami selalu takut ketika ada yang ingin berdakwah disini 

karena yang kami takuti adalah jangan sampai mengatakan bahasa kafir, 
karena kita tinngal disini bukan cuma Islam tetrapi ada juga Kristen jadi 
kami takut kalo terjadi konflik seperti yang terjadi tahun 2004 di Mamasa 
dengan Mambi. ”

92 

Agama Islam sendiri memiliki agresivitas ajaran untuk disiarkan. Namun, 

agresivitas ajaran tersebut tidak harus ditafsirkan dengan serta merta, atau bahkan 

semena-mena dengan menganggap umat agama lain keluar dari “jalan yang 

lurus”. Sebab setiap agama meniscayakan pemeluknya untuk menyiarkan 

kebenaran dan keimanannya kepada orang lain yang dalam prakteknya sering 

melahirkan keretakan dan konflik antar umat beragama. Adapun tugas dakwah 

dimanifestasikan di lingkungan Sarabakang. yaitu:  

a. Dakwah dilakukan dengan menafikan unsur-unsur kebencian. Ayat-ayat 

Tuhan dan risalah kenabian harus didakwahkan sesuai dengan fungsinya, yakni 

untuk menasehati dan meluruskan yang kurang atau tidak lurus, dan 

membenarkan yang kurang benar, serta bukan untuk memaki yang salah atau 

melegitimasi kebencian terhadap orang lain atau umat agama lain.  

b. Apabila dilakukan secara lisan, maka dakwah seharusnya disampaikan 

dengan tutur kata yang santun, tidak menyinggung perasaan, atau menyindir 

keyakinan umat lain, apalagi mencaci maki. Kasarnya ucapan dalam aktivitas 

dakwah bukan saja akan merusak keharmonisan hubungan antar umat beragama 

tetapi juga sangat tidak diperkenankan dalam Islam.  

c. Dakwah seharusnya dilakukan secara persuasif, karena sikap memaksa 

hanya membuat orang enggan untuk mengikuti apa yang didakwahkan.  

                                                             
92 Pua‟sana (82 tahun ) Tokoh Masyarakat , wawancara , 15 juni 2020 
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d. Dakwah sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan jalan menjelek-jelekkan 

agama atau bahkan dengan menghina “Tuhan” yang menjadi keyakinan umat 

agama lain. 

Agama Islam memberikan soluasi kepada manusia secara universal, tetapi 

tidak dapat dipungkiri bahwa agama sebagai sebuah kesadaran makna dan 

legitimasi tindakan bagi pemeluknya, dalam interaksi sosialnya sering kali 

memunculkan konflik93.Eliminasi konflik inilah yang perlu dilakukan dengan 

mendakwahkan Islam dengan cara yang santun, sejuk, mencerahkan dan 

mencerdaskan.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap dakwah yang 

dilakukan kelompok pendakwah di lingkungan Sarbakang, masih banyak terdapat 

nada-nada yang mengarah pada pembenaran keyakinannya dan menyalahnya 

keyakinan orang lain.  

Dakwah tidak mengarah pada mempertemukan pesamaan kecuali 

memperlebar perbedaan. Jika bukannya, dapat dikatakan bahwa dakwah yang 

dilakukan bersifat agresif dan menghina keyakinan orang di luar kelompoknya. 

Misalnya, kasus ceramah Jamaah Tabligh yang dilakukan di lingkungan 

sarabakang yang mengatakan bahwa orang-orang di luar kelompok mereka adalah 

salah dan yang benar adalah mereka. Dalam ceramah yang disampaikan oleh 

seorang jamaah, disebut bahwa orang berjenggotlah yang benar karena senantiasa 

dapat pahala dari mengamalkan sunnah Rasulullah saw. Sementara orang yang 

tidak berjenggot disebut sebagai orang yang tidak paham agama, karena tidak 

mengikuti sunnah nabi. Kasus seperti yang telah dikemukakan di atas, tentunya 

dapat mengancam eksistensi kemanusiaan. Sedangkan dakwah yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad Saw adalah dakwah yang menyejukkan, mencerdaskan dan 

                                                             
93Rumadi, Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia 

(Bekasi: CV. Gugus Press 2002), h.105. 
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dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sama halnya yang di 

katakan oleh Liga Butung( 75 Thn) bahwa:  
“Penerimaan kepada juru dakwah yang masuk di lingkungan ini mendapat 

tantangan hal ini di sebabakan karena masyarakat menolak dengan Alasan 
kepecayaan janggo janggo dan jamaah tabligh.94 

Ungkapan tersebut mengatakan bahwa masyarakat lingkungan Sarabakang 

menolak dengan alasan sering di ajak ikut jamaah tabligh dan takut dengan aliran 

yang selalu mengungkapkan kata kafir dan haram ketakutan tersebut bersumber 

pada kondisi masyarakat yang plural yang terdiri macam-macam agama. 

Dakwah pada hakikatnya adalah upaya perubahan masyarakat ke arah 

yang lebih baik berdasarkan Alquran dan Hadis. Sisi perubahan yang dikehendaki 

adalah menyangkut peningkatan keimanan, pengetahuan, amal saleh dan 

peningkatanterhadap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Peningkatan 

aspek-aspek tersebut sangat dimungkinkan akan tercapai bila kegiatan dakwah 

dilakukan dengan menyejukkan, terprogram, dan dilakukan dengan 

berkesinambungan, baik secara lisan, tulisanmaupun perbuatan. Dalam al-Quran 

Allah Swt berfirman QS An-Nahl ayat 16/ 125. 

 

                           

          ّ

 
Terjemahnya; 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 
jalan-Nya dan dialah yanglebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.95 

Sesuai dengan ayat di atas dan penulis menyimpulkan bahwa bentuk 

metode dakwah yang dapat digunakan dalam rangka membangun dakwah di 
                                                             

94Liga butung (75 Tahun)  kepala Lingkungan Sarabakang , Wawancara , 2 Agustus 
95Kementrian agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta: samad, 2014), h 16. 
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Lingkungan Sarabakang, yaitu: dakwah dengan cara bijaksana (bi al hikmah), 

pegajaran yang baik (almaw’idzah al-hasanah), berdebat dengan secara baik (al-

mujadalah) 

1. Metode dakwah 

a.  Metode bi al-Hikmah 

Al-hikmah diartikan sama dengan bijaksana. Hikmah diartikan sebagai 

ucapan yang sedikit lafaznya, tetapi banyak maknanya. Hikmah merupakan suatu 

cara atau pendekatan yang dilakukan dai kepada mad‟u, sehingga mad‟u tidak 

merasa dipaksa dan tersinggung dalam menerima pesan dakwah. Mengutip istilah 

Natsir, hikmah adalah ilmu yang sehat dan sudah dicernakan, sehingga terpadu 

dengan rasa periksa yang mampu mendaya gerak untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat dan berguna.96 Pengertian hikmah yang disebutkan memberikan  

pemahaman, bahwa hikmah adalah kemampuan dan ketepatan dai dalam memilih 

dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad‟u. Hikmah 

merupakan kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta 

realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Dalam 

bahasa hadis disebutkan, penyampaian dakwah yang sesuai dengan kadar 

kemampuan akal manusia dalam menerima apa yang disampaikan. 

Dengan menyesuaikan kondisi mad‟u di Lingkungan Sarabakang metode 

bi al Hikmah merupakan metode yang relevan untuk mengatasi masalah dakwah 

pada masyarakat lingkungan Sarabakang, mengingat bahwa pendidikan 

masyarakat masih sangat kurang sehingga diperlukan pendekatan dakwah yang 

menyelaraskan dengan  kadar fikiran masyarakat seperti yang diungkapkan oleh 

Muhammadong “Imam Masjid Mujahdin” mengatkan bahwa: 
”Masyarakat disini masih awam jadi pendakwah di haruskan 
menggunakan tema yang tidak terlalu tinggi karena pemahaman 
masyarakat masih sangat rendah” 

                                                             
96Muhammad Natsir, Fiqhud Dakwah (Jakarta: Media dakwah, 1984), h.164. 
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Dapat dismpulkan bahwa salah satu metode yang tepat dalam pembinaan 

keagamaan masyarakat lingkungan Sarabakang adalah dengan menggunakan 

metode dakwah bi al hikmah yang cara penyampian pesannya disesuaikan dengan 

akal dan kemampuan masyarakat lingkungan Sarabakang. Dengan metode bi al 

hikmah pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima dan dicerna dengan 

mudah oleh masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Ahmad jawahir 

mengatakan bahwa: 
“Penggunaan metode bi Al hikmah merupakan salah satu cara yang teapat 

di gunakan oleh dai ketika menghadapi masyarakat yang memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah karena dengan menyesuaikan bahasa atau kata 
kepada masyarakat yang rendah mereka tidak bingung dengan apa yang di 
ucapkan oleh dai” 

97 
 

Dengan penggunaan metode dakwah bi Al Hikmah semoga dapat 

membangun komunikasi yang baik antara dai dan mad‟u serta menghindari 

adanya kesalahpahaman. 

b. Metode Al-Mau‟idza Al- Hasanah 

Al-Mau’idzaal-Hasanah, yaitupemberian nasehat, bimbingan, pendidikan, 

peringatan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut agar mad‟u mau 

berbuatbaik. Al-maw’idza al-hasanah diklasifikasikan dalam beberapa bentuk 

nasihat, bimbingan, pengajaran, dan tentang kisah-kisah kenabian, kabar gembira 

dan peringatan (tabsyir wa tandzir)dan wasiat (pesan-pesan positif). Dengan 

demikian, al-maw’idza al-hasanah mengandung arti kata-kata yang masuk ke 

dalam hati dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuhlemah 

lembut sehingga dapat menjinakkan hati yang keras. Dengan melihat realitas 

karakter masyarakat lingkungan Sarabakang yang susah diatur seperti yang 

ungkapkan oleh Haryuni mengatakan 

                                                             
97 Ahmad jawahir ( 47 tahun) pendakwah, Wawancara , 7 agustus 2020 
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“Dalam pembinaan masyarakat sudah berjalan dengan semestinya tetapi 

sebagaian masyarakat susah di atur dan menolak hadir pada saat di 
adakannya kegiatan pembinaan denganalasan sebagai petani dan sibuk”.

98 

Metode dakwah yang tepat dalam pembinaan yang dilakukan oleh dai atau 

penyuluh agama pada masyarakat lingkungan Sarabakang adalah menggunakan 

dakwah yang bersifat nasehat serta bimbingan sehingga pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya belajar agama bisa lebih terarah dan diterima sepenuhnya 

dandapat menerima dengan hati yang terbuka. Kesabaran dalam pembinaan 

masyarakat juga sangat dibutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Haryuni  

bahwa:  
“Solusi yang tepat saat ini diterapkan adalah kesabaran yang kuat dan tetap 
konsisten dengan tujuan dan meskipun banyak kendala yang kami terima 
tetapi kita harus tersukan ”  

Mendengar ungkapan tersebut tentu dalam pembinaan masyarakat 

semestinya harus dibarengi dengan kasabaran dan usaha yang tidak pernah putus, 

sebab hal ini adalah persoalan kemanusiaan. Sehingga metode dakwah al 

mauidzah al hasanah adalah soslusi yang pas menjawab perosalan yang ada sebab 

penyampaian pesan pada metode tersebut menggunakan cara nasehta yang benar 

dengan bimbingan apabila bimbingan tersebut dibarengi ungkapan yang lemah 

lembut yang sampai kedalam hati. Hal ini akan lebih mudah mengarahkan 

masyarakat kejalan agama yang baik. 

c. Metode Al-Mujadalah 

Metode al-mujadalah, yaitu bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua 

pihak secara sinergi yang tidak bertujuan untuk melahirkan permusuhan, tetapi 

saling memberikan argumentasi dan bukti yang kuat sehingga masing-masing 

dapat menerima pendapat yang disampaikan. Dalam hal ini terlihat di antara yang 

satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menghormati pendapat. Metode 

dakwah dengan mujadalah senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi yang 

                                                             
98 Haryuni, penyuluh agama kab polman, wawancara 27 agustus 2020 
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terus berubah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahmad Jawahir 

mengatakan bahwa: 
“Dalam menghadapi masyarakat yang kritis seorang dai memerlukan 

kecakapan dalam berdsikusi, retorika yang benar serta menjauhkan tema 
yang mengundang perpecahan, pada dasaranya dalam menghadapi 
masyarakat yang kritis dai mengedapankan kesabaran” 

 Metode mujadalah yang secara umum dipahami sebagai pembicaraan 

yang berlangsung secara dialog antara dai dengan mad‟u. Dalam proses diskusi, 

dilakukan secara profesional, ilmiah dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan 

metode dakwah dengan mujadalah seorang dai juga harus menjaga sikap, jangan 

sampai marah karena hal tersebut akan memperlihatkan kelemahan seorang dai 

kepada kawan dialognya. Seorang juru dakwah harus bersifat pemaaf dan tidak 

pendendam. 

Metode dakwah dalam bentuk dialog ini merupakan usaha peningkatan 

pendalaman agama bagi masyarakat, sehingga masalah keagamaan tidak menjadi 

milik pribadi yang harus dilakukan secara perorangan. Akan tetapi milik bersama 

dan persoalan bersama untuk didiskusikannya secara bersama. Melalui metode al 

mujadalah diharapkan masyarakat merasa memiliki yang nantinya timbul suatu 

hasrat untuk berbuat menurut ajaran agama serta menyampaikan kepada yang lain. 

Metode dakwah mujadalah ini dapat disajikan pada tingkatan remaja yang 

menduduki bangku sekolah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi remaja 

yang putus sekolah yang memang sering mengikuti kegiatan di masyarakat. 

Metode Al mujadalah merupakan metode yang relevan dengan perilaku 

masyarakat lingkungan Sarabakang seperti yang di ungkapkan oleh  Liga Butung 

dari hasil wawancara bahwa: “Tantangan dalam masyarakat lingkungan 

Sarabakang adalah karekter masyarakatnya yang begitu keras dalam menerima 

masukan orang orang baru”.  
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Melihat kondisi dan karakter lingkungan sarabakang tentu hal yang 

mampu menjawab masalah ini adalah sosok dai yang dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat dengan cara berdialog dengan dengan metode 

tanya jawab yang santun sehingga dalam pembinaan tersebut tidak memperoleh 

debat yang dapat menimbulakan perpecahan, melihat karakter masyarakat yang 

susah diatur dan tidak mudah menerima orang baru hal yang perlu disiapkan 

bukan hanya metode saja tetapi lebih pada kesiapan mental dai dalam menerima 

masukan serta kritikan dari masyarakat. 

Apabila melihat kondisi lingkungan sarabakang menurut penulis ketiga 

metode tersebut sangat relevan diterapkan pada kegiatan dakwah tiga serangkai 

yang dilakukan para dai sebagai pendukung solusi atas masalah yang dihadapi 

masyarkat lingkungan Sarabakang, baik secara perorangan, kelompok maupun 

organisasi dilingkungan tersebut. 

2. Bentuk Penyampain pesan Dakwah 

a. Dakwah bi al Lisan (Ceramah) 

Metode dengan penyajian isi pesan dakwah secara lisan dai terhadap 

mad‟u, mendukung terwujudnya ukhuwah islamiyah diantara jamaah dan 

termasuk terciptanya hubungan yang intens dengan dai. Metode ini sangat baik 

dalam membangun pengetahuan keagamaan dan peradaban masyarakat yang ada 

di Lingkungan Sarabakang, sehingga penulis memberikan solusi kepada dai 

dengan m  emperhatikan beberapa hal dibawah ini. 

1. Dai harus mempelajari kondisi audience dengan membaca atau mengetahui 

kondisi mad‟u sebelum menyampaikan pesan dakwah, hal ini sangat perlu 

dilakukan melihat karakter masyarakat lingkungan Sarabakang yang keras kepala 

seperti yang dikatakan Haryuni petugas penyuluh agama bahwa:  
“Masyarakat di lingkungan sarabakang keras kepala dan susah diatur apa 
lagi kalo ada kegaiatan yang kami lakukan beberapa saja yang hadir 
mereka berlasan kekebun ”  
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Sehingga dengan mempelajari kondisi mad‟u sebelum berdakwah, dai 

lebih mudah mempersiapkan diri dan menyiapkan apa apa saja yang menjadi 

rancangan dakwah  pada masyarakat. 

2. Menyesuaikan materi pesan dakwah pada masyarakat dan tingkat 

pemahaman mereka. Pengunaan teori medan dakwah dalam penelitian ini yaitu 

melihat dari sisi kondisi tingkat pemahaman, dan perilkau sosial masyarakat 

lingkungan Sarabakang. Sehingga dai mampu memahami secara jelas kebutuhan 

mad‟u, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Aripuddin mengatakan 

bahwa: 
“ Masyarakat dilingkungan ini kebanyakan masih banyak yang awam jadi 
pendakwah di haruskan menggunakan tema atau bahasa yang tidak terlalu 
tinggi karena pemahaman masyarakat disini masih rendah jadi kami selaku 
jamaah kadang bingung apa yang na ucapkan ustad”  

penjelasan tersebut menekankan bahwa bagi pendakwah yang ingin melakukan 

tugas dakwah pada masyarakat lingkungan sarabakang ,di khususkan terlebih 

dahulu memahami kondisi masyarakat sehingga menggunakan materi dan kalimat 

yang digunakan mudah dipahami, maka dari itu penyesuaian materi dakwah 

dengan kondisi pemahaman masyarakat yang rendah, dai lebih mudah 

memberikan pengertian kepada masyarakat dan masyarakat lebih mudah mengarti 

pesan yang disampaikan oleh dai. 

3. Dai harus mengorganisasikan bahan ceramah dengan cara  memungkinkan 

pengajaran yang efektif. Dengan mengorganisasikan bahan ceramah maka 

masyarakat akan lebih memahami isi pesan sehingga tidak membuat 

kesalahpahaman masyarakat dengan pesan dakwah yang disampaiakan, seperti 

hasil wawancara dengan pendakwah Irwan Kawaru mengatakan bahwa  
“Sebaiknya Pesan dakwah yang harus disampaikan di Lingkungan 
Sarabakang adalah pesan dakwah yang baik dan lembut karena terkhusus 
di lingkungan ini terdapat masyarakat Kritsten bukan cuma Islam” 

99 

                                                             
 99 Irwan kawaru (29 tahun) Pendakwah, Wawancara , 7 agustus 2020 
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Ungkapan tersebut bermaksdud yaitu pesan yang tidak betema ujaran kebencian 

atau ungkapan atau nada kasar kepada penganut agama lain seperti kata kafir 

dengan menghindarkan ungkapan uajaran kebencian sehingga dakwah yang 

dilakukan membawa pada keharmonisan kerukunan beragama pada masyarakat 

lingkungan sarabakang.    

4. Dai harus merangsang berbagai variasi penyajianya dengan menarik. Maka 

dalam hal ini cara yang digunakan seorang pendakwah adalah mempersiapkan 

sesuatu pada saat pertemuan sehingga masyarakat atau mad‟u semangat untuk 

hadir dalam pertemuan mendengarkan isi pesan dakwah yang di sampaikan. 

Sesuai dengan ungkapan Haryuni selaku petugas penyuluh agama di Kabupaten 

Polewali Mandar bahwa:   
 “Masyarakat sebenarnya di lingkungan Sarbakang baru mau ikut 
pertemuan kalo kita ke lokasi membawa sembako atau makanan jadi 
sebaiknya kalo mau datang kesana seharusnya membawa maknan atau 
bingkisan suapaya masyarakat banyak yang hadir”. 

100   

Dari hasil wawancara  tersebut menyatakan bahwa dalam hal ini masyarakat 

akan senantiasa ikut dalam kegiatan ketika penyeluh agama membawakan 

bingkisan terutama makanan. Tentu metode seperti ini dapat meningkatkan 

motivasi masyarakat ikut serta dalam pertemuan pembinaan. 

5. Dai meggunakan alat-alat bantu, seperti slide dan papan tulis. Alat bantu 

merupakan hal pendukung seorang dai dalam melakukan tugas dakwah sehingga 

pesan yang disampaikan lebih efektif dan masyarakat dengan mudah memahami 

pesan yang disampaikan. Dalam wawancara dengan Irwan Kawaru (29 Thn)  

mengatakan bahwa:  
“Pemberian dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang seharusnya 

menggunkan alat bantu yang dapat menuntun para jamaah, hal ini 
disebabkan karena sebagian masyarakat ada yang mampu memahami 
ketika dibantu dengan alat atau contoh yang di perlihatkan oleh dai”.

101 

                                                             
100 Haryuni ( 25 tahun) Petugas penyluh Agama, Wawancara , 10 agustus 2020 
101 Irwan kawaru (29 tahun) Pendakwah, Wawancara , 7 agustus 2020 
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Pada hakekatnya metode ceramah ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menyampaikan secara jelas keterangan, dan petunjuk penjelasan, pengertian, 

kepada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang Kecamatan 

Polewali Mandar. Sehingga cara yang digunakan dai memberikan  solusi atas 

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lingkungan Sarabakang.   

b. Dakwah Bi al qalam (Tulisan) 

Salah satu bentuk dakwah yang tepat digunakan dalam kegiatan dakwah 

pada lingkungan Sarabakang adalah dengan melalui tulisan atau disebut dakwah 

bil qalam. Dakwah bil qalam memiliki keunggulan tersendiri dalam proses 

dakwah, yakni sifat objeknya yang massif dan cakupannya yang luas. Pesan 

dakwah bil qalam dapat diterima oleh ratusan orang karena proses penyebaran 

informasi satu arah. 

Dakwah melalui tulisan mengimbangi serbuan informasi dan meluasnya 

media massa dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan majalah, surat kabar, 

tabloid, buku serta media maya (internet) menguntungkan dai karena dapat 

digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Islami.102 Diperlukan 

keahlian khusus dalam menggunakan tulisan sebagai media dakwah. Penulis harus 

mampu berpikir dalam menuangkan gagasannya ke dalam tulisan, selain 

itumenulis pesan dakwah membutuhkan perhatian dan waktu khusus. Menulis 

juga menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan (teks) dan unsur di luar 

kebahasaan (konteks) yang akan menjadi isi tulisan. Kedua unsur tersebut, baik 

unsur bahasa maupun unsur isi harus ditata, sehingga tersusun suatu karangan 

yang runtut dan padu sehingga tulisan dalam pesan dakwah mampu dicerna dan 

dimengerti oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kondisi  masyarakat 

lingkungan Sarabakang dalam hal pendidikan masih sangat kurang, dakwah 
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Bambang Saiful Ma‟arif, Komunikasi Dakwah; Paradigma untuk Aksi, (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2010), h 161. 
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melalui tulisan saharusnya menggunakan kata yang jelas dan singkat dan mampu 

dimengerti hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat lingkungan 

Sarabakang masih sangatlah kurang. Berkaitan dengan pelaksanaan dakwah 

melalui tulisan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga Aco Naing 

mengatakan bahwa: 
“Pada dasaranya masyarakat lingkungan ini jarang yang ada kemasjid 
sehingga sebaiknya mengunkan media tulisan yang ditempelkan di pos 
ronda atau tempat tempat strategis yang mampu dibaca dan terlihat oleh 
masyarakat, hal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat atau anak 
anak muda yang selalu mabuk-mabukan di pos ronda”

103 

 Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa media pesan dakwah 

melalui tulisan sangat efektif ketika ditempelkan di masjid atau tempat tempat 

strategis yang mampu dilihat dan di baca oleh masyarakat. Dengan kesadaran 

yang timbul dari diri sendiri masyarakat akan menimbulkan perubahan yang baik 

tanpa ada perasaan yang mereka anggap sebagai paksaan.  

c. Dakwah bi al hal (Perbuatan) 

Bahwa salah satu bentuk dakwah adalah dakwah bilhal, yakni dakwah 

dengan aksi nyata. Dengan kata lain, dakwah bilhal merupakan metode 

pemberbedayan masyarakat, yaitu dakwah dengan memberdayakan aset yang 

dimiliki suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk kemudian 

dikembangkan sehingga masyarakat tersebut memiliki daya dan kemampuan 

untuk bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. 

Dakwah bilhal secara mutlak harus dapat memahami kebutuhan sasaran 

dakwah. Seperti halnya berdakwah dikalangan masyarakat perdesaan yang 

sebagian warganya berada di bawah garis kemiskinan tidak akan efektif dengan 

hanya berceramah, namun akan lebih efektif bila dakwah dilakukan dengan 

membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, 

                                                             
103 Aco Naing ( 47 tahun) masyarkat, Wawancara , 7 agustus 2020 
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pakaian dan yang terpenting lagi dapat memberdayakan mereka agar memiliki 

daya (power) untuk bangkit dari keterpurukan. Idealnya pengembangan dakwah 

yang efektif harus mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

keislamannya, sekaligus juga kualitas hidupnya.  

Pada hakekatnya dakwah bi al hal adalah metode berfokus pada  

pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, 

dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses 

kemandirian. Metode ini selalu berhubungan antara tiga faktor, yaitu masyarakat, 

pemerintah dan agen (pendakwah). Sementara itu, Suhandang104 berpandangan 

bahwa dakwah bilhal adalah dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan 

sebagai pesannya. Dakwah bilhal biasa juga disebut dakwah alamiah. Maksudnya, 

dengan menggunakan pesan dalam bentuk perbuatan, dakwah dilakukan sebagai 

upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) maupun menegakkan 

kebaikan seperti membangun masjid, sekolah atau apa saja yang mudah 

dikerjakan dan bersifat mewujudkan pelaksanaan syariat Allah swt. dari segala 

aspeknya. 

Adapun Aripudin105 menegaskan bahwa dalam dakwah bilhal hubungan 

antara pendakwah dan sasaran dakwah bersifat kemitraan, bukan hubungan 

ketergantungan, sehingga diharapkan tumbuh masyarakat yang dapat berfikir 

kritis terhadap diri dan lingkungannya, mampu mencari solusi bagi problem yang 

dihadapinya. Nilai-nilai Islam ditransformasikan dalam tindakan nyata. Sehingga, 

eksistensi Islam benar-benar ada bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan. 

                                                             
104Kustadi Suhandang, Ilmu Dakwah: Perskpektif Komunikasi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 98.   
105Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da’i terhadap Dinamika 

Kehidupan di Kaki Ciremai, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 174.   
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Pada praktiknya agama memiliki banyak fungsi bagi umatnya. Setidaknya, 

ajaran agama yang disampaikan oleh para pendakwah kepada sasaran dakwah 

dapat memberikan efek yang positif bagi pemeluknya. Beberapa fungsi tersebut 

diantaranya:  

a. Berfungsi edukatif.  

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut 

memberikan ajaran-ajaran yang harus dipenuhi. Ajaran agama secara yuridis 

berfungsi menyuluh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini 

memiliki latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya 

menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik. Hal ini ketika dikaitkan dengan 

perilaku masyarakat muslim di Lingkungan Sarabakang yang masih gemar 

meminum ballo‟ (Khamar)‟ tentu perilaku tersebut di pengaruhi oleh kurangnya 

bimbingan dan kesadara masyarakat tentang hukum meminum khamardalam 

Islam. Maka dengan adanya bimbingan yang nyata, kepada masyarakat Islam di 

Lingkungan Sarabakang mereka dapat memahami bahwa dalam ajaran agama 

Islam meminum Khamar sangatlah dilarang. 

b. Berfungsi penyelamat.  

Maksudnya keselamatan yang diberikan oleh agama kepada masyarakat 

adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Dalam 

mencapai keselamatan itu agama mengajarkan pada penganutnya meliputi: 

pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan.  

c. Berfungsi sebagai perdamaian.  

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai 

kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan 

segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus 

dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. 
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d. Berfungsi sebagai social control.  

Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam 

hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun 

masyarakat, karena agama secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya 

sedang secara dogmatis memiliki fungsi kritis yang bersifat profetis.  

e. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas.  

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki 

kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan 

membina rasa solidaritas dalam masyarakat maupun perorangan.  

f. Berfungsi transformatif. 

 Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau 

kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.  

g. Berfungsi kreatif.  

Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja 

produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk 

kepentingan orang lain. Penganut agama dituntut untuk melakukan inovasi dan 

penemuan baru.  

h. Berfungsi sublimatif.  

Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang 

bersifat ukhrawi melainkan yang bersifat duniawi juga. Segala usaha manusia bila 

dilakukan karena niat yang tulus karena Allah dan tidak bertentangan dengan 

norma agama maka amal tersebut merupakan ibadah.106 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa ajaran agama yang dilakukan 

oleh para pendakwah memiliki bermacam-macam fungsi bagi umat yang 

diserunya. Dakwah yang berefek positif adalah dakwah yang dapat memberikan 

                                                             
106Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 325-327.   
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kedamaian dan ketenangan bagi umatnya, dakwah yang dapat mengubah rasa 

sedih menjadi rasa senang, dakwah yang dapat mengubah keadaan hidup yang 

terpuruk menjadi bermartabat hidupnya, dakwah yang bermanfaat bagi pribadi 

dan kelompok masyarakat secara luas, dakwah yang dapat membimbing umatnya 

kejalan yang diridai Allah, dakwah yang bisa memberdayakan masyarakatnya 

agar dapat hidup secara bermartabat sehingga umat manusia dapat memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.Dakwah terhadap masyarakat plural 

diharapkan dapat menumbuhkan etos kerja mereka. Inilah yang sebenarnya 

diharapkan oleh dakwah bilhal107 

Dakwahbi al hal lebih mengutamakan aksi ketimbang hanya wacana. Aksi 

dakwah pemberdayaan masyarakat biasanya masuk dalam bidang sosial, budaya, 

lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, pengembangan SDM dan sebagainya. 

Di pandang dari segi metode, paradigma dakwah pemberdayaan masyarakat 

berusaha mewujudkan Islam sebagai pijakan pemberdayaan dan perubahan sosial 

yang bersifat transformatif-emansipatoris. Islam dihadirkan untuk dapat 

mengubah, mengembangkan, dan memberdayakan manusia dengan segenapnya 

potensi yang dimilikinya sebagai manifestasi wakil Allah di muka bumi.108 

Untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk 

dakwah bilhal, penjelasan Ali Aziz109 mengutip pendapatnya Sulistiyani tentang 

teknik pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa di 

antara tekniknya adalah sebagai berikut:  

a. Teknik Non-Partisipasi. Bentuknya adalah dari pemerintah, oleh 

pemerintah, untuk rakyat. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjadi objek dari 

                                                             
107Munzier Suparta & Harjani Hefni, dkk. (ed.), Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2006), h. 233.   
108A.Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan 

Peradaban Islam, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011), h. 227-228.   
109 Moh Ali Aziz,, Ilmu Dakwah, h. 378-379.   
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program intervensi yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. 

Pemerintah sebagai dinamisator dan agen pendakwah sebagai evaluator. Agen 

(pendakwah) berada di luar program yang secara informal boleh menyampaikan 

kritik dan saran, tetapi pemerintah bebas mengabaikannya. Kepada masyarakat, 

para agen (pendakwah) memperkenalkan pemikiran tentang pemberdayaan 

melalui perkuliahan yang partisipatif, pemikiran konservatif masyarakat diubah 

menjadi lebih kritis. Penerapan teknik ini melalui tanya jawab, diskusi panel, dan 

lain-lain.  

b. Teknik Tokenisme. Bentuknya adalah dari pemerintah bersama rakyat untuk 

rakyat. Masyarakat seolah-olah diberi ruang partisipasi dengan menyampaikan 

pendapat, saran dan keberatan, namun sebenarnya hanya formalitas saja. 

Pemerintah berperan sebagai katalisator sedang agen (pendakwah) sebagai 

implementator. Agen (pendakwah) memberikan pendampingan, pengawasan, dan 

umpan balik. Penerapan teknik ini melalui dikusi kelompok kecil, studi kasus dan 

sebagainya. 

c. Teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat. Bentuknya adalah dari rakyat, 

oleh rakyat untuk rakyat. Masyarakat telah mendapatkan tempat dalam suatu 

program pembangunan. Sejak perencanaan hingga evaluasi dilakukan oleh rakyat 

secara mandiri. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sedang agen 

pendakwah sebagai pendamping hingga programnya selesai. Target yang ingin 

dicapai adalah masyarakat dapat mandiri. Penerapan teknik ini melalui praktik, 

pengamatan peragaan serta kunjungan lapangan. Menurut pandangan Mahfudh110 

implikasi dakwah bilhal terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

yang diharapkan adalah sebagai berikut:  

                                                             
110Sahal Mahfudh,Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 113-114.   
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a. Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, pendapatannya bertambah untuk 

membiayai pendidikan keluarga atau memperbaiki kesehatan. 

b. Dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat 

terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah bilhal.  

c. Dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam 

proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian. 

d. Dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat, dan terkelolanya 

sumber daya manusia yang ada. Sebab anggota kelompok sasaran tidak saja 

jadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek kegiatan. 

e. Terjadinya proses belajar-mengajar antara sesama warga yang terlibat dalam 

kegiatan. Sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini 

menimbulkan adanya sumbang saran secara timbal balik.  

Tiga teknik pemberdayaan masyarakat di atas harus dikelola secara 

maksimal antara pemerintah, agen (pendakwah) dan masyarakat, agar 

menghasilkan kemandirian dan keberdayaan bagi warga lokal. Lebih jelasnya dari 

pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah dan dikelola para agen 

(pendakwah) dapat memperoleh beberapa poin penting.  

Pertama, sasaran dakwah dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarga 

sehingga memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Kedua, sasaran dakwah 

menjadi individu atau kelompok yang ikut serta dalam proses pemberdayaan 

dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Ketiga, sasaran dakwah 

memiliki pengetahuan tentang memilih pemimpin yang kredibel dan mampu 

mengelola aset dan sumber daya manusia yang dimiliki. keempat, umat sasaran 

dakwah dapat saling belajar dan tukar-menukar informasi dengan sesamanya 

dalam merencanakan kegiatan. 
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Gambaran di atas memberikan pemahaman dan sekaligus menunjukkan 

bahwa masyarakat lingkungan Sarabakang merupakan bagian dari aktivitas 

dakwah, sehingga solusi dakwah terlihat dengan jelas. Apabila dilihat dari proses 

kegiatannya urutan dan unsur dakwah terdiri dari: pembinaan mental sebagai 

pendakwah, klien sebagai mad‟u, aplikasi metode dakwah, lima kunci 

keberhasilan ceramah, tanya jawab, diskusi  sebagai pesan dakwah.  

3. Materi pesan dakwah 

a. Materi dakwah humanis  

Untuk lebih mendukung solusi pada masalah dakwah dalam penelitian ini 

maka penulis menggunakan materi pesan dakwah yang disesuaikan dengan 

kondisi di lingkungan sarabakang  materi dakwah humanis dapat dilakukan dalam 

megembangkan misi dakwah di Lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang, 

hal ini tercermin pada kepekaan masalah kemanusiaan. Materi tersebut 

berorientasi pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, bagaimana 

kepekaan Islam terhadap kemiskinan, lingkungan, kebodohan dan pengangguran, 

perdamaian dan keadilan. Isu-isu ini kemudian dikemas melalui pesan-pesan 

Islam yang bisa menggerakkan motivasi umat Islam untuk merubah nasibnya atau 

merubah cara kehidupannya yang lebih baik. Pesan agama ternyata lebih efektif 

untuk merubah capa berpikir, karena pesan agama memiliki nilai sakralitas.  

Secara realitas harus diakui, bahwa membangun materi dakwah humanis di 

tengah masyarakat bukan perkara yang mudah. Hal tersebut disebabkan karena: 

Pertama, sikap eksklusif dan konservaif yang melahirkan dakwah yang bersifat 

agresif, konfrontatif terhadap pihak-pihak lain yang dianggap bid‟ah, sesat, tidak 

sepaham secara politik, akidah, fikih maupun pernik-pernik ritual keagamaan.  

Dalam banyak kesempatan, agama bahkan hanya didakwahkan dan 

kemudian dipahami dalam bentuknya yang paling luar, sebagai ritual rutin yang 



101 
 

 

jangkauannya hanya terbatas pada wilayah-wilayah privat. Sikap ini akan 

melahirkan fanatisme sempit, yaitu suatu sikap yang menganggap bahwa 

kelompoknyalah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus 

dimusuhi. Kedua, munculnya tipikal-tipikal pendakwah yang suka berpersepsi 

negatif terhadap orang lain di luar diri dan kelompoknya. Sikap ini kemudian 

melahirkan kecenderungan untuk melakukan rekrutmen jamaah sebanyak-

banyaknya tanpa memikirkan perbaikan kualitas keimanan. Ketiga, meskipun 

pesan dakwah yang disampaikan berlandaskan kepada alquran dan hadis, tetapi 

dakwah yang dilakukan berorientasi pada pembenaran pendapatnya (truth claim), 

sehingga yang muncul adalah sikap negatif  dan streotipe. Pluralisme, tidak jarang 

menimbulkan menimbulkan konflik dalam tataran aksi. Disadari atau tidak, 

konflik kemudian mengerucut menjadi problem kebangsaan dan keagamaan, dan 

itu tidak bisa diselesaikan lewat pendekatan teologi normatif. Pendekatan yang 

bisa menyelesaikan itu adalah sikap kearifan sosial di antara kelompok dan 

kalangan pemeluk paham atau agama. Itulah sebabnya, gerakan dakwah humanis, 

yaitu dakwah yang mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat menjadi hal yang 

mendesak dilakukan dalam rangka menghidari tumbuhnya perpecahan di 

kalangan masyarakat.  

Agar tujuan mulia itu terwujud, maka upaya yang dapat dilakukan dalam 

rangka itu adalah meredefinisi kembali makna dakwah yang selama ini syarat 

dengan dakwah ideologis menjadi dakwah humanis. Kegiatan dakwah tidak lagi 

dipahami sekedar penyampaian ajaran agama, tetapi dakwah yang mampu 

menterjemahkan ajaran agama dalam penegakan nilai-nilai kemanusiaan. Para 

pendakwah juga perlu mengikuti pengkaderan, sehingga benar-benar memiliki 

kompetensi personal dalam bidang dakwah. Kompetensi tersebut meliputi 

kompetensi subtantif maupun kompetensi metodologis. Kedua kompetensi ini 
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akan tercapai jika dai mempunyai pengetahuan yang mantap tentang agama 

sekaligus memiliki pemahaman yang benar dalam menterjemahkan pesan-pesan 

moral keagamaan itu. Dari sini dipahami, bahwa dai merupakan faktor utama bagi 

penentu berhasilnya kegiatan dakwah. Suatu aktivitas dakwah dapat dikatakan 

efektif apabila pesan-pesan dakwah dapat menyentuh hati dan mencerahkan 

pikiran mad‟u, sehingga mereka termotivasi untuk mengamalkan pesan pesan 

dakwah.  

Dakwah yang efektif juga diindikasikan dari adanya dorongan yang 

kesalehan yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan, sesuai dengan 

pekerjaan, kemampuan dan lingkungan mad‟u. Kesuksesan  dalam berdakwah 

harus disadari tidak datang dengan sendirinya, tetapi memerlukan metode, strategi 

dan usaha yang tepat. Adapun faktor-faktor yang terkait dengan dai, dalam 

kaitannya dengan penggunaan metode dakwah adalah: 

1. Pengenalan dai terhadap medan dakwah secara baik, kemudian pesan-pesan 

dakwah dengan tema, tujuan dan misi tertentu dikelola sedemikian rupa, agar 

sesuai dengan watak pribadi dan tingkat kecerdasan mad‟u. 

2. Kemampuan dai dalam melakukan interaksi dengan berbagai komponen 

masyarakat dan elemen lainnya, sehingga dakwah memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan masyarakat. Selain faktor dai, faktor lain yang harus diupayakan 

adalahmelihat realitas sasaran dakwah. Sebagaimana dipahami bahwa mad‟u yang 

menjadi sasaran dakwah sangat variatif, baik dari sisi pemikiran, perilaku, budaya 

dan sebagainya. Untuk menghadapi ini, tentu harus dengan metode yang berbeda-

beda.  

Masyarakat sasaran dakwah bukan masyarakat homogen melainkan 

heterogen dan terdiri dari individu maupun kelompok. Dalam kedinamisan dan 

keheterogenan tersebut, masing-masing pasti memiliki kecenderungan dan 
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kepentingan. Tatatan kehidupan yang berubah dapat memberikan pengaruh 

kepada persepsi, sikap dan perilaku serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hal 

tersebut perlu diantisipasi oleh para dai, agar aktivitas dakwah tidak ditinggalkan 

oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya bisa diberi ceramah saja, tetapi 

memerlukan satu panggilan dakwah konkrit yang akan menyelamatkan eksistensi, 

harkat dan martabat kemanusiaannya.  

Dalam kondisi normal, masyarakat dihimbau untuk taat dan patuh pada 

nilai-nilai tradisional, tetapi dalam situasi yang terus berubah, dai harus 

memprediksi arah perubahan itu. Kemampuan dai dalam memahami kondisi 

tersebut menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan 

dakwah. Selain karena dakwah berkaitan erat dengan manusia, maka pengetahuan 

dan pemahaman tentang manusia dan berbagai karakternya menjadi sangat 

penting.  

Untuk mendukung itu, pengetahuan tentang ilmu jiwa (psikologi), ilmu 

kemasyarakatan (sosiologi), ilmu politik, ilmu sejarah, antropologi, dan ilmu-ilmu 

lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan perlu dikuasai seorang dai sebab 

pemahaman terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, sangat 

menentukan bagipenentuan metode dan juga materi yang akan disampaikan. 

Selain faktor dai dan metode, maka upaya lainnya yang dapat dilakukan 

untuk mewujudkan dakwah humanis adalah memikirkan kembali materi-materi 

pokok dakwah. Jika selama ini hanya berkutat pada persoalan halal-haram, surga-

neraka, maka harus digeser pada isu-isu kemanusiaan, misalnya persoalan 

keadilan, kesetaraan, dan persamaan. Dalam kaitan itu, para dai tentu harus 

memiliki kemampuan untuk menterjemahkan bahasa agama dalam 

menyelesaikanpersoalan kemanusiaan, sehingga dakwah tidak kehilangan 

elanvital-nya.  
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Dakwah tidak lagi dipahami sekedar ceramah menyampaikan ayat-ayat 

maupun hadis nabi. Tetapi pesan dakwah harus dikemas dengan bahasa agama 

yang sesuai dengan bahasa umat, sesuai dengan konteks yang dihadapi 

masyarakat. Misalnya, tentang pesan luhur agama akan pentingnya 

menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang 

paling kongkrit dimasyarakat. Tetapi ironisnya, pembahasan semacam banyak 

disampaikan para pendakwah, tetapi secara praktis tindakan penzaliman masih 

berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan hanya sekedar retorika dan sebatas 

kajian di pengajian-pengajian. Kemudian, dari cara atau metode penyampaian 

dakwah kepada masyarakat, masih banyak dijumpai sikap ketidak santunan para 

dai. Ketidak santunan itu ditunjukkan lewat semangat dakwah yang berapi-api, 

tapi bahasa-bahasa yang digunakan bernada pejorative, pesan dakwah yang 

disampaikan lebih banyak menghina, mengejek, menyalahkan orang lain, dan 

menganggap yang lain sebagai musuh. Menghadapi kenyataan itu, maka para dai 

harus menyadari kembali bahwa kehadiran Islam adalah ingin menjadi fasilitator 

dalam pemecahan problem-problem kemanusiaan.  

Islam datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Sebab itu, 

paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, seruan harus 

ditujukan dilakukan tanpa hinaan dan kebencian. Segala unsur-unsur yang 

mendorong munculnya konflik dan perpecarah harus dihindarkan. Esensi dakwah 

mestilah mencari titik temu, melibatkan dialog yang penuh kebijaksanaan, 

perhatian, kesabaran dan kasih sayang. Kedua, dakwah dilakukan secara persuasif 

dengan mempertimbangan kondisi psikologis mad‟u. Sikap persuasif ini juga 

menuntut para pendakwah untuk menghindarkan sikap memaksa, karena sikap 

yang demikian akan melahirkan resistensi pada diri mad‟u yang pada akhirnya 

akan membuat misi dakwah mengalami kegagalan. Berdasarkan uraian di atas, 
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menjadi sangat penting untuk menggagas konsep dakwah humanis, yaitu sebuah 

konsep dakwah yang mencerahkan, mencerdaskan dan membebaskan masyarakat. 

Dakwah semacam ini akan semakin menemukan relevansinya setidaknya karena 

dua hal. Pertama, dakwah terus berhadapan dengan masyarakat pluralis dan 

dinamis. Pluralitas dan kedinamisan itu, menuntut sikap kita untuk menjauhi sikap 

fanatisme sempit dalam beragama, karena sikap fanatisme sempit biasanya akan 

berujung pada sikap kurang toleran, mengklaim pendapat sendiri sebagai paling 

absah dan benar (truth claim) sementara yang lain salah, sesat dan bid’ah. Kedua, 

dakwah merupakan pemberian jawaban dan pemberian solusi bagi problem 

keumatan, sehingga wajah Islam sebagai penyelamat dan pembela keadilan harus 

ditampilkan lewat dakwah yang humanis. Inilah pentingnya menggagasdakwah 

humanis, dakwah yang mampu memberi spirit bagi keumatan. 

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa kegiatan dakwah pada 

masyarakat lingkungan Sarabakang memiliki arti tersendiri dalam pengaturan 

kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Terjadi kondisi yang tolong-

menolong, saling melindungi, semua warganya sadar akan saling bekerja sama, 

dan menghilangkan rasa permusuhan dan konflik. Hubungan antara sesama kaum 

Muslim meningkatkan rasa persaudaraan seiman dan segama, sehingga mereka 

memiliki moral yang mulia. Hubungan baik antara ummat Islam dan nonmuslim 

masyarakat lingkungan Sarabakang terjalin rasa persaudaran dan persatuan dalam 

satu ummat mengenai kehidupan sosial. Semua akhirnya bermuara pada 

kehidupan yang dapat mengangkat harkat derajat kemanusiaan yang 

sesungguhnya. Bahkan masing-masing individu dalam masyarakat dapat 

mengaktualisasikan aktivitasnya mencapai keutamaan dan pengembangan yang 

lebih baik lagi dalam kehidupannya. 
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Beberapa  metode dakwah tersebut di atas merupakan solusi apabila 

melihat kondisi masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang 

Kecamatan Polewali Mandar yang memiliki persoalan yang kompleks. Solusi 

uyang terapkan bukan hanya bersumber dari mad‟u saja tetapi perlu adanya 

pelatihan bagi dai yang masih minim penguasaan untuk menjadi seorang 

pendakwah dan adanya perhatian pemerintah dalam menagatsi masalah yang 

terjadi sehingga masalah dakwah yang ada di Lingkungan Sarabakang dapat 

diatasi dengan baik, dalam hal ini cara yang dapat dilakukan daidalam melakukan 

dakwah terhadap mad‟unya adalah, kesiapan mental yaitu menerima orang lain 

tanpa syarat namun kebanyakan orang gagal dalam hal itu, maka dari seorang 

pendakwah harus memperhatikan faktor yang membuat kegagalan penerimaan 

terhadap orang lain. 

Hal ini sejalan dengan teori citra dai dimana sebelum melakukan tugas 

dakwah seorang dai harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam sehingga 

terciptanya kharisma pada diri seorang sehingga dapat dipercaya dan membuat  

dai dan mad‟u tercipta ikatan kepercayaan yang kuat dengan apa yang dikatakan  

dan mampu membuat perubahan sendiri pada diri masyarakat. 

Hal ini berhubungan dengan penggunaan teori medan dakwah yaitu dalam 

melakukan dakwah yang lebih melihat kepada obejek dakwah maka yang perlu 

dipahami oleh seorang pendakwah terlebuh dahulu adalah memahami teori medan 

dakwah yang dimana teori tersebut menjelaskan situasi teologis, kultural, 

struktural mad‟u sehingga dai dapat mengetahui sasaran tujuan dakwah yang 

dilakukan dalam pembinaan masyarakat berjalan dengan tepat sasaran, 

penggunaan teori medan dakwah dalam tugas dakwah pada masyarakat di 

Lingkungan Sarabakang sangat tepat jika melihat kondisi sosial masyarakat 

lingkungan Sarabakang yang terdiri dari golongan agama, dan budaya yang 
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bebeda beda serta karateristik perilaku masyarakat yang cenderung tertutup dan 

tidak mudah meneima orang orang baru.  

Penggunaan teori medan dakwah oleh dai sebelum melakukan tugas 

dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang Kelurahan Sulewatang 

membantu dai dalam mempersiapkan kesiapan mental serta materi dan metode 

yang ingin diterapkan yang sejalan dengan karakter masyarakat sehingga hal-hal 

yang tidak di inginkan seperti penolakan atau pengusiran para pendakwah oleh 

masyarakat tidak terulang kembali sehingga pesan dakwah menjadi tepat sasaran. 

Penggunaan metode dakwah yang tepat dengan kondisi masyarakat lingkungan 

Sarabakang dengan menggabungkan dengan teori medan dakwah dapat membantu 

dai dalam memberikan pemahaman keislaman kepada masyarakat sehingga 

masyarakat dapat menerima dengan hati yang terbuka sehingga mampu membuat 

perubahan yang baik masyarakat dalam menjalani hidup kedepan. Hal ini juga 

dapat mengurangi perilaku masyarakat lingkungan sarabakang seperti tradisi 

meminum ballo dan pernikahan beda agama.  

b. Pesan dakwah yang menyejukkan 

Setelah memiliki kompetensi (atau lebih tepatnya etika dasar) personal 

berikut  internalisasi  nilai-nilai atau prinsip pluralitas pada diri seorang dai, maka 

langkah selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang dai adalah memilih 

materi dakwah. Memilih materi dakwah yang dimaksud di sini adalah  

mengedepankan pesan-pesan agama dakwah dalam masyarakat pluralis. yang 

memberi kesejukkan dan menghindari provokasi massa ke arah yang destruktif.  

Untuk memilih materi dakwah seperti termaksud di atas, di samping 

ditentukan oleh apresiasi positif kepada yang lain, juga yang terpenting adalah 

kematangan para dai dalam memahami pesan-pesan atau ide moral Islam secara 

keseluruhan. Sekedar ilustrasi sederhana, mengapa kita suka menonjolkan ayat 
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semisal “Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani (terhadapmu) sampai 

kamu mengikuti agama mereka” tanpa dibarengi dengan penjelasan terhadap 

konteks ayat tersebut, sementara masih banyak ayat (pluralis) lainnya yang 

menghargai agama lain seperti terungkap di atas. Atau contoh lain, kenapa hadis 

Nabi yang artinya, “Ucapkan salam kepada orang lain baik yang kau kenal 

maupun yang tidak kau kenal” justru terdesak oleh larangan atau fatwa yang 

mengharamkan umat Islam mengucapkan salam kepada orang (agama) lain.  

Fenomena keberagaman yang dapat merusak hubungan antar umat 

beragama ini memang tidak hanya diakibatkan pilihan dai akan materi dakwahnya 

saja, tetapi juga oleh faktor lain. Salah satu di antaranya adalah kurangnya 

pemahaman akan dialektika teks dan konteks yang berakibat pada kesalahan 

pengamalan sekaligus penyebaran syariat Islam. Jika kesalahan ini masih sebatas 

pada praksis individual tentu tidak ada masalah. Persoalan menjadi kompleks 

ketika kesalahan pemahaman ini dikomunikasikan dan didakwahkan kepada 

publik secara luas. Sebabnya jelas, syariat Islam yang kaya akan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip untuk kemaslahatan manusia akan tereduksi hingga akhirnya 

hilang sama sekali. Dari hasil wawancara dengan Ahmad Jawahir mengatakan 

bahwa: 
”Materi dakwah yang harus diterapkan dalam pemibinaan di masjid untuk 
masyarakatatau pun dimajelis taklim, jangan sampai dakwah dengan 
materi yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat”111 

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa isi pesan dakwah yang di 

sampaikan oleh dai pada masyarakat seharusnya isi pesan dakwah yang sejalan 

dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan mad‟u sehingga dalam penyampaian 

pesan dakwah tidak terjadi kesalah pahaman. 

Dengan kata lain,dakwah yang dihadirkan pada masyarakat lingkungan 

tersebut adalah dakwah yang rahmatan lil’alamin, yaitu dakwah yang 
                                                             

111 Ahmad Jawahir 26 tahun pendakwah , wawancara 29 agustus 2020 
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memanusiakan manusia. Serta solusi yang mampu mengatasi masalah-masalah 

yang ada di lingkungan sarabakang sperti pada aspek pendidikan yang masih 

rendah sehingga perilaku masyarakat jauh dari ajaran agama Islam, dan pada 

aspek ekonomi masyarakat mampu beralih kembali dengan menjual gula aren dan 

meninggalkan kebiasaan lama yaitu menjual ballo‟(Khamar). 
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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan dalam tesis ini 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika dakwah yang terjadi dilingkungan sarabakang dipicu dua faktor 

yaitu faktor yang bersumber dari dai dan faktor yang bersumber dari mad‟u. 

Adapun yang menjadi masalah pada sumber dai adalah kurangnya dai yang 

memadai, Kreteria dai yang masih diragukan, dan kurangnya pemahaman dai 

tentang penguasaan materi dakwah serta metode dakwah dan kelembangaan 

yang tidak aktif.  

2. Problematika dakwah yang bersumber dari mad‟u yaitu kurangnya pemahaman 

masyarakat, tuntutan ekonomi, kondisi lingkungan masyarakat yang plural, 

perilaku pernikahan beda agama, dan kurangnya persatuan masyarakat 

terhadap pengembangan agama.  

3. Solusi problematika dakwah pada masyarakat lingkungan Sarabakang adalah 

sebaiknya Dai, tokoh masyarakat dan pemerintah merencanakan 

pemembentukan kader-kader dakwah, seperti melakukan pelatihan bagi dai 

terkhusus para remaja muslim lingkungan Sarabakang, serta mendirikan pusat-

pusat studi, informasi, dan pelatihan umat secara profesional dan yang 

berorientasi pada kemajuan Iptek dan kemajuan ekonomi masyarakat 

lingkungan Sarabakang. Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, 

kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Serta  penggunaaan metode dakwah  bi 

al-Hikmah, Al-Mau’idzaal-Hasanah, dan al-mujadala pada dai Dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah. 
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B. Impilikasi Penelitian 

1. Untuk mengatasi kurangnya kegiatan dakwah di Lingkungan Sarabakang 

maka perlu adanya kerja sama antara pemerintah dalam hal ini penyuluh 

agama dan lembaga dakwah untuk pengutus juru dakwah yang memiliki 

kompetensi dalam bidang dakwah. Dan mengaktifkan kembali lembaga 

dakwah formal dan informal.  

2. Untuk menyelesaikan problematika dakwah pada mad‟u yang mana akar 

permasalahannya dari dua yaitu: pendidikan dan ekonomi maka di 

butuhkan perhatian dan kseseriusan pemerintah dalam membangun 

lembaga pendidikan dan menggerakan ekonomi masyarakat, sperti 

membuat UKM dan membangun Infastruktur.  

C. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada pihak yang 

terkait dengan hal penelitian mengenai beberapa hal antara lain:  

1. Untuk menunjang keberhasilan tujuan dan pengembangan dakwah Islam di 

lingkungan Sarabakang, maka diperlukan pembinaan bagi muballig (dai) 

secara berkesinambungan. 

2. Diharapkan kepada Lembaga Dakwah Kabupaten Polewali Mandar agar 

terus melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah secara lebih kreatif dan 

inovatif sehingga masyarakat lingkungan Sarabakang pada umumnya tidak 

bosan dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang ada. 
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