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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Huruf Arab 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof  terbalik„ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

B. Vocal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah 
 

a a  َا 
 kasrah 

 
i i  َا 

 
dammah 

 
u u  َا 
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 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : مَـيْـفَ  

 haula :  هـَىْهَ  

C. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 ma>ta : ٍـبَدَ 

ـً ٍَ  <rama : سَ

 qi>la : قـِيْـوَ 

 yamu>tu : يـََـىُْدُ 

D. Tā’ marbutah 

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

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

Sedangkan tā‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah dan ya 

 

ai a dan i  َْـى 

 fathah dan wau 

 

au a dan u 

 
 ـوَْ 

 

Nama 
 

Harkat dan Huruf 
 

fathahdan alif 
atau yā’ 
 

ى|ْ...َْْا...َْْ  

 

kasrah dan yā’ 
 

ــى ِِ  
 

dammahdan 
wau 
 

 ــُـو
 

Huruf dan  

Tanda 
 
ā 

ī 

ū 

Nama 
 

a dan garis di atas 
 

i dan garis di atas 
 

u dan garis di atas 
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 Contoh: 

 raudah al-atfāl :  سَوْضَـخاُلأطْفَبهِ 

ـذِيْـْـَخاُىَْـفـبَضِــيَخُ  ََ  al-Madīnah al-Fād}ilah : اىَْـ

ــخُ  ََ  al-h}ikmah :   اىَـحِْـنْـ
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ABSTRAK 

Nama  : Kik Rifky Sofyanto Hanapi 

Nim     : 80100218004 

Program Studi : Dakwah dan Komunikasi  

Judul Tesis : Gerakan Dakwah Nadhlatul Ulama Dalam Mengataasi    

Pemurtadan di Provinsi Gorontalo 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan gerakan dakwah 

Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan di Desa Tabulo. Desa Tabulo yang 

merupakan desa dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam disusupi oleh 

praktik-praktik pemurtadan oleh beberapa oknum beragama Kristen yang 

dilakukan secara terselubung. Dengan itu gerakan dakwah Nahdlatul Ulama 

muncul sebagai respon dan usaha untuk mengatasi praktik pemurtadan tersebut.    

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

sosiologi dan dakwah. Subjek penelitian ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama di 

Kecamatan Mananggu. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 informan. 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah Nahdlatul Ulama 

dalam mengatasi pemurtadan di Provinsi Gorontalo khususnya di Desa Tabulo di 

wujudkan lewat berbagai bentuk pelaksanaannya. Dakwah Nahdlatul Ulama 

ditempuh lewat pendekatan-pendekatan budaya. Hal itu dapat dicermati dalam 

pelaksanaan kegiatan wunungo dan paiya lohungo lopoli yang substansi 

kegiatannya benar-benar diarahkan pada dakwah. Selain itu adapula pembagian 

bantuan sosial, diskusi lintas agama, serta pembagian buletin tauhid. Dalam 

materi-materi dakwahnya Nahdlatul Ulama juga menyampaikan hal-hal yang 

selektif, yaitu materi yang dipersiapkan untuk membangun nuansa hikmah dalam 

perbedaan agama. Melalui segenap usaha ini, Nahdlatul Ulama mendapatkan 

respon positif dari berbagai pihak terutama dari masyarakat desa Tabulo, 

pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya.  

 Implikasi penelitian ini, hendaknya pihak Nahdlatul Ulama terus aktif dalam 

mengatasi masalah ekonomi (kemiskinan) secara berkelanjutan sebab hal ini 

merupakan salah satu faktor fundamental terbukanya peluang praktik pemurtadan. 

Selain itu Nahdlatul Ulama juga harus lebih aktif mensosialisasikan kepada 

masyarakat bahwa tidak perlu ada sentimen-sentimen antar agama terkait masalah 

pemurtadan tersebut. Nahdlatul Ulama juga harus selalu membangun relasi 

dengan pihak pemerintah untuk memudahkan seluruh aktivitas dakwahnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad ini telah menjadi saksi mengenai banyaknya ormas Islam yang 

menampakkan diri kepermukaan. Dalam eksistensinya, ormas-ormas ini kemudian 

hadir dengan stereotip yang terbangun seiring dengan gerakan dan pemikiran yang 

dianutnya. Tidak dapat dipungkiri ormas Islam sendiri telah mengambil peran 

yang signifikan. Sejauh ini, ada berbagai macam ormas Islam yang telah diakui 

eksistensinya, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). 

Nadhlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi yang dalam sejarahnya 

berdiri dengan jasa para ulama. Dalam perjuangan NU sendiri Kiai Hasyim 

Asy‟ari menjadi orang yang sangat berdedikasi atas berdirinya NU dan dikenal 

sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah 

Organisasi Massa Islam yang besar dan dengan gerakan dakwahnya NU hingga 

sekarang menjadi organisasi Islam yang memiliki kader dari berbagai lapisan 

masyarakat.  

Gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dibangun lewat pondasi perjuangan atas 

dasar pluralitas dan egaliter, berusaha untuk menjadi penyeimbang antara 

masyarakat dalam rupa dan kultur yang berbeda.
1
 Nahdlatul Ulama mencurahkan 

loyalitasnya untuk para ulama sebagai subjek tertinggi dalam pengimplementasian 

gerakan-gerakan dakwahnya.
2
 Semua itu bukan sesuatu yang tidak beralasan, 

karena kedudukan multiperan seorang ulama memanglah sangat tinggi, dimana 

ulama sebagai Warasat al-Anbiya (pewaris para Nabi dan Rasul), Muballig, 

                                                             
 

1
Subaidi, Pendidikan Islam Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah: Kajian Tradisi 

Islam Nusantara (Cet.1; Jepara: UNISNU Press, 2019), h. 49 

 
2
Faisal Ismail, NU, Moderatisme, dan Pluralisme (Cet.1; Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 32 
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Mubayyin (orang yang memberi penjelasan), Haakim, dan Mudarris (guru 

tauladan).
3
 Hingganya melalui perjuangan para ulama dan masyarakat Nahdlatul 

Ulama (nahdliyin) gerakan-gerakan dakwah NU mampu untuk mengantarkannya 

pada prinsip Ahlu Sunnah wal Jama‟ah.   

Dalam tahapan aplikatifnya gerakan dakwah NU terwujud dari komitmen 

memelihara tradisi yang tetap menjaga ciri nilai-nilai terdahulu sebagai 

pengejewantahan paradigma ulama tradisional yang diseimbangkan dengan 

semangat nahdliyin. Dimasa modern ini gerakan dakwah NU diselaraskan dengan 

fenomena masa dan keadaan sosial yang berubah-ubah.
4
  Hal tersebut dilakukan 

agar dakwah NU menjadi lebih adaptif, terlebih dalam persoalan fiqh yang 

diusung untuk mampu menjawab semua kebutuhan umat. 

Gerakan dakwah NU yang adaptif mengantarkan aktivitas dakwahnya 

semakin mengalami pelebaran. Seperti yang dipaparkan oleh As‟ad Said Ali 

bahwa sikap NU merambah berbagai lini, misalnya masalah tentang fiqh dalam 

kemasyarakatan, kenegaraan, reformasi pemikiran dan politik, transformasi 

generasi, wacana neoliberalisme dan lain-lain.
5
 Lewat itu daya jelajah dakwah NU 

sangatlah luas dan patut diakomodir secara continue. 

Sementara dari sisi lain, gerakan dakwah para nahdliyin tampil dalam nuansa 

keseimbangan dalam keberagaman serta perbedaan kultur, hal ini 

dimanifestasikan NU melalui berbagai prinsip yang selalu dijunjung tinggi. 

Adapun beberapa prinsip tersebut meliputi prinsip persaudaraan universal 

(ukhuwah), toleransi (tasamuh), dan jalan tengah (tawassuth).
6
 Dalam hal ini, 

                                                             
 

3
Muhammadiyah Amin, KH Hasyim Asy‟ari: Telaah Historis Dalam Perjuangan Nasional 

(Cet. 1; Makassar: AlauddinUniversity Press, 2013), h. 80 

 
4
As‟ad Said Ali, Pergolakan di Jantung Tradisi: NU Yang Saya Amati (Cet. 1; Jakarta: 

Pustaka :LP3ES Indonesia, 2008), h. 6 

 
5
As‟ad Said Ali, Pergolakan di Jantung Tradisi: NU Yang Saya Amati, h. 48 

 
6
Khamami Zada, Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan (Jakarta: 

Buku Kompas, 2010), h. 71 
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Nahdlatul Ulama kian kokoh untuk menunjukkan identitasnya diantara 

kesemerautan kultur yang berbeda, dimana kadang kala perbedaan-perbedaan ini 

membutuhkan stimulus yang kuat untuk memicu keseragaman visi, hingga 

pluralitas tidak lagi menjadi sebab perbedaan dalam kehidupan umat.   

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan gerakan dakwah NU diatas telah mampu 

merepresentasikan watak gerakan perjuangan Nahdlatul Ulama. Banyak literatur 

yang kemudian memaparkan mengenai prinsip-prinsip di atas, diantaranya ketika 

ukhuwah yang dimaksud dijelaskan sebagai usaha membangun keseragaman dan 

kesamaan sebagai sesama manusia tanpa dikakukan oleh perbedaan ras dan 

sebagainya, sementara untuk prinsip tasamuh atau toleransi merupakan hal yang 

bisa berlaku hanya dalam ranah sosial bukannya teologis, dan terkait tawassuth 

diartikan sebagai kemampuan untuk menyeimbangkan naqli dan aqli.
7
 Semangat 

inilah yang terus digalakkan oleh nahdliyin untuk menjamin kemaslahatan umat. 

Dengan perjuangan dalam mengimplementasikan prinsip dakwah seperti itu. 

Nahdlatul Ulama kemudian mendapatkan tempatnya sebagai orgnaisasi massa 

Islam yang mampu untuk memberikan pengaruh dalam ranah sosial bagi 

masyarakat umum dan lebih khusus kepada umat muslim.
8
 Selanjutnya Islam 

melalui gerakan dakwah NU menegaskan bahwa agama tidak hanya sampai pada 

ritual-ritual saja, akan tetapi Islam sebagai agama mampu membimbing dan 

menjadi jalan keluar pada sendi-sendi kehidupan manusia.  

Nahdlatul Ulama dalam menggalakkan gerakan-gerakan dakwah didasari 

dengan akidah Ahlussunnah waljama‟ah sebagai landasannya. Sehingga dalam 

implementasinya, seorang nahdliyin dituntut untuk mampu tampil dengan potensi 

semangat keberagaman yang komprehensif, memiliki pola pikir yang jernih, 

rasional dan juga integritas moral yang kuat. Tujuannya adalah dakwah yang 

                                                             
 

7
Ahmad Syarif Yahya, Ngaji Toleransi (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2017), h. 10  

 
8
Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid (Cet. I; Yogyakarta, IRCiSoD, 2018), h. 47 
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disuguhkan mampu membawa manusia lainnya mencapai real happiness atau 

kebahagiaan hakiki melalui bimbingan masyarakat nahdliyin. Jika hal itu tercapai 

maka gerakan dakwah yang dilakukan oleh NU mampu mencapai target efisien 

serta hasil yang baik. 

Dalam gerakan dakwah Nahdlatul Ulama menempuh sikap toleransi tidak 

hanya kepada sesama muslim, namun juga terhadap non-muslim. Seorang 

nahdliyyin harus mampu menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan agama 

yang dibungkus dalam dalil lakum diinukum waliyadin (untukmu agamamu dan 

untukku agamaku). Hal ini berimplikasi pada tuntutan sikap cerdas warga NU 

dalam berdakwah dengan mempertimbangkan toleransi terhadap kalangan non-

muslim tersebut. 

Gerakan dakwah Nahdlatul Ulama yang mengusung sikap toleransi dengan 

non-muslim itu kemudian didasarkan pada ranah sosial. Seperti yang telah 

disinggung diatas, bahwa toleransi masyarakat NU terhadap non-muslim hanya 

pada poros-poros sosial saja, tidak dalam masalah ketauhidan.
9
 Dengan itu, maka 

aktifitas bertamu, saling tolong menolong, dan hal-hal sosial lainnya merupakan 

seutas tali sosial yang tidak boleh diputus hanya karena perbedaan akidah. 

Seorang nahdliyyin patutnya menjaga asas-asas sosial ini untuk mencapai 

kedamaian dalam keberagaman terlebih dalam garis-garis perbedaan akidah ini. 

Dengan menggalakkan gerakan dakwah dalam keberagaman umat ini 

menghadapkan NU dalam kondisi dan fenomena yang lebih variatif. Ada berbagai 

tantangan NU dalam mengimplementasikan sikap dakwahnya. Misalnya isu-isu 

mengenai mengucapkan selamat natal yang memang mengalami intensitas wacana 

yang kuat, persoalan memasuki gereja dalam kepentingan tertentu, bertamu dan 

makan dalam lingkungan non-muslim, hingga sampai pada persoalan melintang 

                                                             
 

9
Ahmad Syarif Yahya, Ngaji Toleransi, h.31  
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dan terbilang kompleks, yaitu menghadapi eksistensi penyebaran doktrin agama 

non-Islam kepada muslim (pemurtadan) seperti aksi-aksi Kristenisasi. 

Nahdlatul Ulama beserta gerakan dakwahnya dalam menghadapi Kristenisasi 

tentulah patut lebih responsif agar dapat meredam gerakan Kristenisasi. 

Kristenisasi adalah perbuatan menyebarkan paham agama Kristen yang dianut 

kepada orang lain, menghimpun kekuatan publik hingga menjadi sebuah kekuatan 

bahkan organisasi, dalam rangka mengubah paradigma dan cara berfikir orang 

lain hingga sejalur dan searah dengan dirinya.
10

 Melihat tujuan dari Kristenisasi 

ini, tentulah aktivitas itu bukanlah tantangan yang biasa bagi NU dan gerakan 

dakwahnya. Apalagi praktek ini sering kali datang dengan dalih mengayomi 

manusia untuk datang kepada kedamaian, serta keselarasan hidup kepada seluruh 

umat manusia.
11

 Gerakan Kristenisasi atau pemurtadan yang dilakukan oleh orang 

Kristen tersebut tentu akan dilakukan secara sistematis, terencana dan bahkan 

dilaksanakan dalam kapasitas kekuatan yang besar pula, adapun secara personal 

pelaku Kristenisasi sangat bersungguh-sungguh dalam mempertahankan eksistensi 

agamanya.
12

 Inilah kemudian bentuk persembahan yang dibawa dari gereja dan 

untuk gereja pula. 

Gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengantisipasi daya jelajah 

Kristenisasi ditantang untuk menampilkan Islam yang mampu menyentuh 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika sasaran 

Kristenisasi atau pemurtadan adalah umat Islam, mereka menyelewengkan umat 

Islam lewat jalan-jalan meraup simpati melalui bantuan-bantuan sosial, 

mengorbankan harta, waktu, bepergian didaerah terpencil dan berbagai aksi 

                                                             
 

10
Harun Yahya, Agama Darwinisme: Doktrin Sesat Dari Zaman Kuno Yang Masih Dianut 

Hingga Kini (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 64 

 
11

Antonous Gea, Relasi Dengan Tuhan (Cet. 1; Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), h. 

67 

 
12

Darsono Ambarita, Perspektif Misi Dalam Perjanjiang Lama dan Perjanjian Baru (Cet. 11; 

Medan: Pelita Kebenaran Press, 2018), h. 106 
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lainnya untuk memuluskan misi yang dijalaninya.
13

 Secara sederhana, Nahdlatul 

Ulama harus mampu menyiasati fakta tersebut dengan penerapan gerakan dakwah 

yang tepat dan juga berlangsung secara continue.   

Kristenisasi hingga sekarang masih dapat kita temukan dibeberapa daerah, 

misalnya gerakan Kristenisasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Gorontalo 

merupakan salah satu provinsi yang lahir dan tumbuh dengan watak kedaerahan 

khas dan pada dasarnya berbasis mayoritas muslim. Sebelum megalami 

pemekaran dari Sulawesi Utara, Gorontalo awalnya dicatatat sebagai salah satu 

kota daerah penyebaran Islam di daratan Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara.
14

 

Akan tetapi Gorontalo juga menjadi salah satu daerah yang disentuh oleh 

pemurtadan atau Kristenisasi. Ketika VOC mulai masuk di Gorontalo, Limo lo 

Pohalaa (5 kerajaan) Gorontalo dipaksa untuk mengakui dan mengikuti ajaran 

Kristen Protestan.
15

 Untuk mengantisipasi potensi merebaknya pengaruh 

pemurtadan atau Kristenisasi yang datang, raja-raja di Gorontalo berinisiatif untuk 

melakukan perlawanan lewat usaha-usaha yang besar pula. 

Gerakan dakwah dalam melawan Kristenisasi ini telah dipraktekkan oleh para 

raja di Gorontalo sejak dulu. Misalnya yang dilakukan oleh raja Eyato dan juga 

oleh raja Ibrahim Duawulu yang dijuluki Aulia Salihin, mereka bersikukuh dalam 

mempertahankan Islam lewat syiar dakwahnya. Bukti sejarah dakwah itu dapat 

kita saksikan dari peninggalan-peninggalan budaya yang diwariskannya. Kegiatan 

budaya seperti Turunani (nyanyian), Dikili (dzikir), dan Tanggomo (Kisah) 

merupakan kegiatan dakwah yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam 

                                                             
 

13
Adian Husaini, Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya (Cet. 5; 

Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 122 

 
14

Bambang Budi Utomo, Atlas Sejarah Indonesia Masa Islam (Gorontalo: Direktorat 

Geografi Sejarah, 2011), h. 175 

 
15

Hasauddin & Basri Amin, Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial (Cet. 

1;Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 72   



7 
 

 
 

kepada masyarakat Gorontalo.
16

 Pola dakwah lewat pendekatan-pendekatan 

kebudayaan saat itu merupakan gerakan dakwah yang mengantarkan Gorontalo 

tetap konsisten dalam memeluk Islam hingga sekarang.   

Dimasa sekarang gerakan Kristenisasi di Provinsi Gorontalo hanya dilakukan 

secara terselubung saja, seperti yang terjadi di desa Tabulo. Desa Tabulo 

merupakan salah satu desa di kecamatan Mananggu yang menjadi tempat 

berlangsungnya kegiatan Kristenisasi secara terselubung. Pemeluk Kristen di desa 

tersebut adalah kelompok minoritas, hingganya untuk melakukan gerakan 

Kristenisasi secara terbuka terlalu beresiko bagi mereka. Fakta lapangan mengenai 

adanya penyebaran ajaran Kristen di desa Tabulo tidak hanya menjadi tontonan, 

banyak kemudian masyarakat muslim yang merasa resah dengan hal ini. Semua 

itu dicurahkan demi mempertahankan akidah Islam dan untuk menunjukkan 

loyalitas sebagai seorang muslim.
17

 Gerakan konfrontir itu lebih nampak ketika 

semangat dalam menekan pengaruh Kristenisasi di desa Tabulo diakomodir oleh 

Nahdlatul Ulama (NU) lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul  Ulama 

(MWCNU) kecamatan Mananggu.   

Aksi Kristenisasi di desa Tabulo yang dilaksanakan secara terselubung terjadi 

lewat berbagai cara. Misalnya lewat pernikahan, penyebaran selembaran yang 

berisi tentang ke-Kristenan, pendekatan emosional lewat bantuan-bantuan 

material, pemberian pekerjaan kepada muslim, doktrinisasi secara personal, dan 

beberapa hal serupa yang dilakukan demi tercapainya misi pemurtadan. Sejauh ini 

beberapa orang muslim telah melakukan konversi agama dan menerima agama 

Kristen untuk diimani. Fakta ini kemudian semakin membuat Nahdlatul Ulama 

                                                             
 

16
Hasauddin & Basri Amin, Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial, h. 77 

 
17

Mas‟oed Abidin, Gagasan dan Gerakan Dakwah Mohammad Natsir (Cet. 1; Yogyakarta: 

Gre Publishing, 2012), h. 14 
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getol dalam menjalankan gerakan dakwahnya untuk menghentikan laju 

pemurtadan di sana.  

Misi Nahdlatul Ulama di lingkungan desa Tabulo dalam meredam kegiatan 

penyebaran ajaran Kristen adalah hal yang sangat menarik bahkan terkesan sangat 

dramatis. Gerakan Kristenisasi di desa Tabulo dilaksanakan secara terselubung 

dan terus berlanjut, sementara itu NU di wilayah tersebut juga berusaha untuk 

menerapkan gerakan dakwah yang cocok dan mampu untuk melawan aksi-aksi 

gerakan Kristenisasi di sana. Olehnya hal-hal mengenai gerakan dakwah NU 

dalam mengatasi penyebaran ajaran Kristen di desa Tabulo merupakan hal yang 

perlu diteliti untuk kemudian diharapkan dapat memaparkan fakta-fakta lapangan 

mengenai pelaksanaan gerakan-gerakan dakwah yang diusung oleh NU tersebut.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada gerakan dakwah NU (MWCNU) kecamatan 

Mananggu periode 2021 dalam mengatasi pemurtadan/Kristenisasi di desa 

Tabulo. Fokus penelitian ini akan menjadi rujukan dalam membahas penelitian. 

Berikut segala hal yang berkaitan dengan gerakan dakwah NU di desa Tabulo 

akan dibahas secara jelas dengan maksud untuk dapat memberikan penjelasan 

terkait penelitian ini secara akurat dan tidak bias dalam penyajiannya. 

2. Deskripsi Fokus 

Gerakan dakwah pada hakikatnya terkait erat dengan eksistensi dakwah. 

Gerakan dakwah merupakan hal yang konkret sebagai wujud usaha 

menyampaikan nilai-nilai Islam hingga dapat terterima oleh umat.
18

 Maka 

membahas penerapan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengatasi 

pemurtadan menjadi bahasan yang penting. 
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Abdul Wahid, Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya (Cet. 1; Jakarta: 

PrenadaMedia Group, 2019), h. 14 
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Gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan adalah 

respon terhadap usaha umat Kristen untuk menciptakan penetrasi dari gerakan 

penyebaran agamanya. Untuk itu kemudian memaparkan gerakan dakwah NU 

yang meliputi strateginya, materi dan hal-hal yang dapat mendukung gerakan 

konfrontir terhadap penyebaran ajaran Kristen tersebut akan diulas secara detail. 

Untuk melengkapi hal ini, peneliti juga ikut memaparkan respon dari masyarakat 

atas gerakan dakwah NU tersebut.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dalam 

mengatasi pemurtadan di Provinsi Gorontalo”. Adapun sub-sub masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi 

pemurtadan di desa Tabulo? 

2. Bagaimana materi dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan 

 di desa Tabulo?  

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap gerakan dakwah Nahdlatul 

 Ulama dalam mengatasi pemurtadan di desa Tabulo? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Dalam mendasari dan mendalami penelitian ini, peneliti akan membahas 

beberapa penelitian yang cukup relevan dan terkait dengan penelitian ini. 

Dibawah ini akan dijabarkan penelitian yang dimaksud dengan berbagai ulasan 

mengenai model dan bahasannya. Adapun penjabaran mengenai korelasi antara 

penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini akan menjadi 

bagian yang menjadi titik temu antara keduanya. 
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Penelitian pertama adalah penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Citra 

Muhammadiyah Sebagai Gerakan Anti Misi Kristen Indonesia” yang dilakukan 

oleh Siti Muflikhatul Hidayah. Penelitian ini mengungkap bagaimana respon 

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia dalam 

menghadapi misi gereja berupa misionarisme atau Kristenisasi, pada 

kesimpulannya, Muflikhatul mengungkap bagaimana eksistensi Muhammadiyah 

dalam membendung Kristenisasi diantaranya adalah menyusun publikasi bernada 

apologetic untuk membuka pikiran umat terhadap jalan Allah dan waspada 

terhadap Kristenisasi.
19

 Ada juga beberapa usaha daripara tokoh Muhammadiah 

diantaranya adalah Lukman Harun (1967) mengajukan pengaturan kegiatan 

misionaris dan pembangunan tempat ibadah guna membatasi kegiatan 

misionarisme serta langkah Buya Hamka seorang ulama Muhammadiyah melalui 

MUI yang dipimpinnya pada tahun 1981 memfatwakan diharamkannya umat 

Islam untuk ikut dalam perayaan natal, dan masih banyak lagi implementasi yang 

merepresantasikan aktivitas Muhammadiyah dalam membendung misionarisme. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasiri dalam 

bentuk jurnal dengan judul “Karakteristik Dakwah Nahdlatul Ulama”. Penelitian 

yang dilakukan oleh Nasiri menjadi salah satu penelitian yang memiliki relevansi 

dengan penelitian kali ini. Penelitian dengan judul “Karakteristik Dakwah 

Nadlatul Ulama” merupakan penelitian yang berbentuk telaah pustaka (Library 

Research), dengan referensi-referesi terkait. Penelitian Nasiri ini ditujukan untuk 

membuka sejarah dan juga model dalam menerapkan strategi NU sebagai salah 

satu organisasi Islam yang besar. Dalam kesimpulannya, karakteristik dakwah 

Nahdlatul Ulama bergerak dalam beberapa rute, selain di medan dakwah, jalur 

pendidikan, sosial politik dan beberapa hal terkait yang dianggap cukup urgen 
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Siti Muflikhatul Hidayah, Citra Muhammadiyah Sebagai Gerakan Anti Misi Kristen 

Inonesia, Tajdida 9, No. 2 ( 2011):  h. 159 
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dalam mempertahankan eksistensi Islam, juga menjunjung tinggi nilai bernegara 

dan bermasyarakat. Dalam hal dakwah NU menggunakan metode berdasarkan apa 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yaitu dakwah elegan, santun, 

komunikatif secara budaya dan tradisi.
20

 Adapun relevansi terhadap penelitian 

Nasiri ini terletak pada salah satu bahasan mengenai substansi penerapan gerakan 

dakwah Nahdlatul Ulama dalam mencapai target-target dakwahnya, namun 

berbeda dari kasus lapangan yang ingin diteliti, dimana penelitian Nasiri hanya 

ditujukan untuk melihat strategi dakwah Nahdlatul Ulama secara umum. 

Kedua penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian kali ini. Secara 

substansial kedua penelitian diatas mengulas mengenai gerakan dakwah Nahdlatul 

Ulama (NU) dan juga eksistensi dakwah dalam membendung pemurtadan atau 

Kristenisasi. Pada penelitian sebelumnya membahas citra Muhammadiyah dengan 

gerakan anti misi Kristennya, maka pada penelitian kali ini peneliti akan mengulas 

gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dalam menghadapi Kristenisasi terselubung 

yang terjadi di desa Tabulo. Tentunya penelitian kali ini akan menerangkan 

seluruh gerakan dakwah yang ditempuh NU serta implementasi dakwah dalam 

mengatasi penyebaran ajaran Kristen di desa Tabulo.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

diantaranya: 

a. Menganalisis bentuk dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan 

di desa Tabulo. 

b. Menganalisis materi dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan 

di desa Tabulo. 

                                                             
20

Nasiri, Karakteristik Dakwah Nahdlatul Ulama, Syaikhuna 7 No. 1 (2016): , h. 130 
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c. Mengungkap respon masyarakat terhadap gerakan dakwah Nahdlatul  Ulama 

dalam mengatasi pemurtadan di desa Tabulo. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara ilmiah maupun 

praktis, diantaranya: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi 

mengenai penerapan gerakan dakwah dalam menghadapi pemurtadan secara 

terselubung dan dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi 

peneliti-peneliti berikutnya.      

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyingkap pola dan peluang-peluang 

gerakan Kristenisasi terselubung. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi 

mengenai gerakan dalam mengatasi gerakan Kristenisasi bagi organisasi-

organisasi Islam lainnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Gerakan Dakwah 

Gerakan dakwah perlu dilakukan secara strategis untuk menampilkan dakwah 

yang baik dan efektif. Dalam memuluskan gerakan dakwah tentunya hal yang 

perlu diperhatikan adalah penerapan metode dakwah yang sesuai dengan medan 

dakwah.
21

 Hingganya dakwah tidak berhenti pada penyampaian pesan semata, 

namun mampu untuk memberikan efek positif yang nyata terhadap kehidupan 

sasaran dakwah.  

Dalam hal ini ada berbagai hal penting yang menjadi karakteristik dari 

urgensitas metode dakwah, misalnya metode dakwah merupakan teknik dalam 

melihat dan menjelaskan arah strategi dakwah, metode dakwah bersifat praktis 

hingganya dalam penerapan metode dakwah tersebut harus dilakukan seefisien 

dan semudah mungkin, dan dengan metode dakwah maka kelemahan-kelemahan 

dalam dakwah dapat diantisipasi dan diminamalisir.
22

 Dengan berbagai 

karakteristik-karakteristik metode dakwah maka berikutnya perlu disingkap 

definisi dari metode dakwah tersebut. 

1. Pengertian Metode Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, seruan, undangan.
23

 

Sementara dari segi term, banyak para ahli yang telah mendefinisikannya dengan 

gaya bahasa dan ulasannya, salah satunya dakwah yang didefinisikan sebagai 

proses dalam mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju kepada jalan Allah 

SWT untuk kemudian mendapatkan kehidupan yang maslahat serta bahagia dunia 
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Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2013), h. 13   

 
22

Moh. Ali Ajiz, Ilmu Dakwah (Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2017), h. 305 

 
23

Masduki, Filosofi Dakwah Kontemporer (Cet.1; Riau: Indragiri, 2018), h. 2 
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dan akhirat.
24

 Aktifitas dakwah adalah kewajiban seorang muslim sebagai sebuah 

bentuk pengejawantahan diri sebagai hamba ciptaan Allah SWT sang maha kuasa.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali Imran/3: 104 

ْْنَشِ ۗ وَاوُ َُ ِِ اىْ َُ ػَ ْْهىَْ ؼْشُوْفِ وَيَ ََ َُ ثبِىْ شُوْ ٍُ
َُ اىًَِ اىْخَيْشِ وَيأَْ خٌ يَّذْػُىْ ٍَّ ٌْ اُ ْْنُ ٍِّ  ِْ ٌُ وَىْتنَُ ى ِلَ هُ

ى ٰۤ

 َُ فْيِحُىْ َُ  ١ٓٔاىْ

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

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

merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS Ali Imran/3:104).
25

 

Dengan itu, dapat difahami bahwa dakwah dalam ranah definitif secara 

sederhana ditegaskan sebagai proses menyampaikan perintah Allah kepada 

manusia. Sementara jika disandingkan dengan kata metode menjadi metode 

dakwah dimana metode secara bahasa berasal dari kata meta (berasal) dan hodos 

(jalan). Metode kemudian diartikan sebagai sebuah jalan atau cara untuk mencapai 

sesuatu.
26

 Maka metode dakwah dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha 

memindahkan manusia kepada keadaan yang lebih baik dengan cara dan juga 

rencana yang baik. Dari ulasan singkat itu maka metode dakwah tentulah harus 

dilihat berkaitan erat dengan teknik maupun strategi dalam membangun usaha 

dakwah agar tersampaikan dengan baik.  

Dalam proses penerapan metode dakwah ini tentunya bukanlah seperti sebuah 

transmisi pesan biasa. Dalam aktivitas dakwah tentunya harus memiliki 

cara/metode serta strategi yang cocok. Hingganya dakwah mengenai Islam 

nantinya dapat diterima dan dakwah mampu hadir sebagai way of life baik dari 

unsur akidah, akhlak dan juga syariahnya. 

a. Akidah 
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TohaYahya, Islam dan Dakwah (Cet. 2; Jakarta: AMP Press, 2016), h. 67 
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Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2018), h. 64 
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Tata Taufik, Dakwah Era Digital: Sejarah, Metode, dan Perkembangan (Cet.1; Kuningan: 

Pustaka Al-Ikhlas, 2020), h. 75  
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Dakwah dalam metode penyampaiannya harus mampu memberikan pengaruh 

dalam menetapkan dan menguatkan akidah umat Islam. Akidah sendiri 

merupakan sesuatu yang dapat difahami lewat akal serta dibenarkan oleh hati.
27

  

Dakwah tentunya harus mampu mengantarkan sasaran dakwah kepada  hal itu. 

Tentunya akidah menjadi pondasi awal keberangkatan seorang hamba menuju 

ketaatan kepada Allah SWT. 

Penyampaian dakwah dalam menetapkan ataupun memperkuat akidah 

manusia perlu dilakukan dengan usaha yang besar. Menegaskan keesaan Allah 

SWT serta mentauhidkan Allah adalah sebuah pekerjaan meyakini yang ghaib. 

Hingganya untuk menyingkap prinsip akidah akan bermuara pada usaha 

penerapan metode dakwah, misalnya mengajarkan dalil aqli dan naqli untuk 

menerima keberadaan-Nyaa, keesaan-Nya, serta keberhakan Allah untuk 

diibadahi. 

Ruang lingkup akidah itu sendiri bermuara pada rukun iman. Dimana 

keyakinan terhadap Allah beserta seluruh komitmen dalam memeluk Islam 

diterima dan dibenarkan secara penuh tanpa suatu keraguan apapun. Dengan 

terpenuhinya hal itu kemudian seorang hamba yang telah mantap secara akidah 

akan mampu untuk menjadi manusia yang lebih baik. 

b. Syariah 

Metode Dakwah hendaklah menggalakkan pelaksanaan syariah secara penuh 

terhadap umat manusia. Syariah merupakan ketetapan hukum-hukum Allah SWT 

untuk ditaati oleh setiap manusia agar dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.
28

 

Hal ini mengandung arti bahwa usaha dakwah bertujuan agar manusia 
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melaksanakan seluruh aturan dan ketetapan Allah SWT serta menjauhi segala 

larangan-Nya. 

Dakwah dalam menggalakkan syariah Allah SWT ini berorientasi pada dua 

poros besar, yaitu ibadah dan juga muammalat. Ibadah yaitu syariah dalam 

hubungan langsung kepada Allah SWT sementara muammalat adalah syariah 

antar sesama manusia. Syariah ibadah diwujudkan melalui ritual ibadah seperti 

syahadat, shalat, zakat, puasa, dan pelaksanaan ibadah haji. Sementara dalam 

muammlat syariah terpenuhi lewat keterjalinan hubungan antara manusia dengan 

manusia lainnya.  

Pengaplikasian dakwah dengan metode yang benar adalah untuk menjamin 

tersampaikannya prinsip syariah. Dakwah dengan metode pengajaran syariah yang 

tepat mampu memenuhi kebutuhan manusia baik sebagai makhluk yang ber-

Tuhan serta makhluk yang hidup secara kolektif dengan sesamanya. Kemudian 

pada akhirnya lewat dakwah itu umat manusia menyadari Islam beserta 

syariahnya hadir untuk menuntun manusia itu sendiri menuju kehidupan  yang 

selamat.    

c. Akhlak 

Akhlak pada dasarnya diartikan dengan budi pekerti, perangai, tabiat serta 

tingkah laku manusia. Didalam setiap manusia terbawa suatu akhlak yang bisa 

ternilai baik dan juga buruk.
29

 Akhlak seseorang yang akan menentukan kualitas 

keberimanannya dan menjadi bukti pengejawantahan sikap taatnya kepada Allah 

SWT.  

Pada pembahasan mengenai akidah seorang juru dakwah harus mampu untuk 

membawa umat manusia kepada keyakinan kepada Allah serta seperangkat 

tatanan Islam. Meyakini kebenaran Allah SWT sebagai sang maha pencipta 
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diwujudkan dengan pelaksanaan seluruh hukum dan tuntunan Allah SWT agar  

mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia maupun diakhirat kelak. Maka 

kemudian Islam dan segenap ajarannya menjadi suatu identitas seorang manusia 

serta mampu mempengaruhi seluruh sikapnya dalam berkehidupan.  

Dakwah dengan metode yang tepat mampu memberikan efek tarbiyah jangka 

panjang. Dakwah yang dilakukan dengan metode yang tepat akan memiliki 

kekuatan dalam memberikan pengaruh secara continue kepada umat manusia 

terkhusus kepada umat Islam. Hingganya setiap perilaku dapat dipilah baik dan 

buruknya. Melalui hal itu kemudian akumulasi sikap-sikap positif yang ditempuh 

oleh manusia menjadi akhlak dalam dirinya sendiri.   

Aktifitas dakwah dengan penerapan metode dakwah yang tepat membutuhkan 

peranan ekstra dari pelaku dakwah. Untuk mendakwahkan akidah, syariah dan 

juga akhlak menuntut usaha dalam melaksanakan perancangan dakwah yang 

strategis dan terencana. Olehnya kemudian metode dakwah juga harus difahami 

dalam ranah kemampuan pelaku dakwah, dimana juru dakwah dalam mengusung 

strategi dakwahnya haruslah benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan juga 

berusaha seoptimal mungkin untuk memanfaatkan semua kesempatan dan juga 

peluang yang ada.
30

 Keadaan medan dakwah dan juga sasaran dakwah yang 

berbeda akan menuntut kemampuan penerapan gerakan dakwah yang sesuai dan 

cocok dengan hal-hal tersebut. 

2. Bentuk Metode Dakwah di Desa Tabulo 

Metode dakwah merupakan hal yang sangat penting untuk dakwah dalam 

mencapai target yang diharapkan dalam dakwah tersebut. Tentunya hal ini terkait 

erat dengan umat yang membutuhkan penerapan dakwah yang tepat dalam 
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membimbingnya.
31

 Begitupun dalam menghadapi gerakan pemurtadan di desa 

Tabulo. Maka kemudian dalam implementasi gerakan dakwah Nahdlatul Ulama 

dituntut untuk dapat menampilkan dakwah yang mampu terterima oleh 

masyarakat desa Tabulo dengan tujuan mempertahankan akidahnya ditengah aksi 

pemurtadan/Kristenisasi yang terjadi. Dengan diwujudkannya hal itu kemudian 

diharapkan dakwah yang disuguhkan NU disana mampu memberikan penguatan-

penguatan dalam transmisi dakwahnya dan pada akhirnya mampu mengatasi 

penetrasi gerakan Kristenisasi. Dalam hal ini Nahdlatul Ulama di lingkungan desa 

Tabulo menyiasati dakwah dengan pendekatan-pendekatan tertentu.  

Selain berdakwah secara langsung kepada masyarakat, dakwah Nahdlatul 

Ulama di desa Tabulo diakomodir lewat jalur-jalur strategis. Hal ini dapat dilihat 

dari intensnya kegiatan-kegiatan dakwah yang terbangun lewat pendekatan 

budaya-budaya lokal seperti Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli. Tidak hanya 

sampai disitu, beragam aktifitas dakwah lainnya melalui pendekatan sosial demi 

menjamin kebutuhan masyarakat lewat bantuan-bantuan sembako juga dibadani 

oleh Nahdlatul Ulama disana sebagai bagian dari aktifitas dakwah. 

Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli menjadi salah satu bentuk dakwah lisan 

yang ada di desa Tabulo. Inti pelaksanaan Wunungo dan juga Paiya Lohungo 

Lopoli sama, yaitu melantunkan syair yang berisikan nasehat, penghormatan, 

pujian kepada Allah dan Nabi. Paiya Lohungo Lopoli terdiri dari 3 kata, paiya 

diartikan sebagai melempar, hungo berarti bunga, dan poli artinya karakter,
32

 

namun jika diartikan sekaligus Paiya Lohungo Lopoli diartikan sebagai kegiatan 

saling lempar pantun untuk memperbaiki karakter manusia. Perbedaan antara 

Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli terletak pada kondisi pelaksanaannya, 
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Wunungo biasanya dilaksanakan ketika kegiatan pengajian, sementara Paiya 

Lohungo Lopoli sering dilaksanakan pada lebih banyak momentum. 

Wunungo dan juga Paiya Lohungo Lopoli dianggap sebagai pilihan yang tepat 

oleh NU untuk terus dibumikan secara masif sebagai dakwah lisan lewat jalur 

budaya lokal. Dakwah lisan difahami sebagai kegiatan menyeru kepada Allah 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa 

keadaan mad‟u.
33

 Bahasa keadaan disini memiliki arti sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan psikologi mad‟u. Dengan ini kemudian diharapkan dakwah 

lisan lewat Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli mampu untuk menyentuh jiwa 

serta memberi pengaruh positif kepada masyarakat hingga tujuan dakwah dapat 

terpenuhi. Wunungo dan paiya lohungo lopoli ditetapkan sebagai warisan budaya 

tak benda pada tahun 2017 dan juga disebut sebagai bentuk budaya ekspresi 

lisan.
34

 Olehnya ketua NU menyiasati dakwahnya lewat dua kegiatan ini, terlebih 

Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli ini bukan hal yang asing bagi masyarakat 

setempat.  

Wunungo biasanya dilaksanakan ketika ada kegiatan pengajian, dan bentuk 

pelaksaannya cukup sederhana. Pada dasarnya kegiatan Wunungo hanya 

dilaksanakan di rumah-rumah warga atau masjid, namun tak jarang pula Wunungo 

dilaksanakan pada perhelatan yang lebih besar, bahkan dilombakan pada kegiatan 

MTQ. Wunungo biasanya dilaksanakan oleh 6 orang, dengan formasi 1 pembaca 

Alquran dan 5 orang dibelakangnya akan melantunkan syair-syair dengan bahasa 

daerah (Gorontalo). Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan Paiya Lohungo Lopoli 

yang juga merupakan kegiatan saling bersyair. Namun paiya lohungo lopoli 

pelaksanaannya lebih kepada aksi saling balas pantun yang berisi syair nasehat 
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dan juga petuah-petuah untuk meluruskan akhlak manusia. Bentuk pelaksanaan 

ini terbilang kompleks, karena selain berdakwah NU di lingkungan desa Tabulo 

mampu melestarikan budaya tak benda ini.     

Selain dakwah lisan melalui jalur-jalur budaya, NU dilingkungan desa Tabulo 

melaksanakan dakwah lewat tulisan dalam bentuk selembaran. Dakwah lewat 

tulisan atau dakwah bil Qalam ini diwujudkan lewat pembagian buletin-buletin 

mingguan yang berisikan tentang dakwah demi menguatkan iman masyarakat 

setempat. Dakwah lewat media cetak berisi penyampaian tentang Allah SWT sang 

pencipta, alam, dan juga manusia dimuka bumi sebagai ciptaan Allah SWT.
35

 

Lewat buletin-buletin dakwah, NU berusaha mewujudkan dakwah bil Qalam, 

melalui ini ekspektasi NU terhadap perubahan masyarakat desa Tabulo kearah 

yang lebih baik tidak akan menjadi hayalan semata saja, selain itu melalui gerakan 

dakwah seperti ini masyarakat diharapkan mampu untuk bermunasabah diri serta 

menyadari posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.     

 Bentuk dakwah seperti yang telah dijelaskan diatas terus dilakukan NU secara 

continue dan disambut hangat oleh masyarakat setempat. Program-program ini 

kemudian dilakukan secara terarah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Dakwah dengan pendekatan lokal, buletin dan juga lewat pembagian sembako 

serta kegiatan-kegiatan dakwah lainnya diwujudkan semata-mata untuk mencapai 

dakwah yang baik.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl/16: 125  

َُّ سَثَّلَ ا  اِ
ُِۗ ٌْ ثبِىَّتيِْ هِيَ احَْسَ ىْػِظخَِ اىْحَسَْخَِ وَجَبدِىْهُ ََ خِ وَاىْ ََ ً سَجيِْوِ سَثِّلَ ثِبىْحِنْ

ٌُ  ادُْعُ اِى  هىَُ اػَْيَ

 َِ هْتذَِيْ َُ ٌُ ثبِىْ ِْ سَجيِْيهِٖ وَهىَُ اػَْيَ ِْ ضَوَّ ػَ ََ  ١ٕٔثِ

   

Terjemahnya:  
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(QS an-

Nahl/16: 125)
36

 

Dakwah dengan bentuk-bentuk pelaksanaan diatas diharapkan mampu untuk 

menyuguhkan dakwah dengan  hikmah, memberi pengajaran yang baik, dan juga 

untuk menjadi bantahan untuk hal-hal yang merusak iman.
37

 Kegiatan-kegiatan 

lokal seperti Wunungo dan Paiya Lohungo Lopoli bukanlah kegiatan preseden 

ataupun bukanlah hal yang baru, hingganya untuk memberikan tarbiah lewat jalur-

jalur ini terbilang cukup matang dan dapat berjalan secara intens di masyarakat. 

Nahdlatul Ulama melaksanakan semua itu demi menciptakan counter terhadap 

aksi-aksi Kristenisasi terselubung di desa Tabulo.  

B. Terbentuknya Provinsi Gorontalo 

Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi 

Gorontalo memekarkan diri dari Sulawesi Utara pada tanggal 16 februari tahun 

2001.
38

 Gorontalo sebagai provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, diantaranya 

Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, kabupaten Gorontalo, kabupaten 

Gorontalo Utara, dan kota Gorontalo. Gorontalo menjadi salah satu sentra aktif 

dalam perdagangan dikawasan Sulawesi. Selain itu Gorontalo juga disebut 

sebagai daerah tua selain daerah-daerah sekitarnya.  

Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat majemuk. 

Masyarakat Gorontalo terdiri dari berbagai suku, baik penduduk pribumi asli 

ataupun pendatang yang sudah menetap di Gorontalo. Begitupun dalam hal 

beragama, masyarakat Gorontalo pada dasarnya adalah muslim mayoritas, namun 
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orang-orang yang memeluk agama Protestan, Katholik, Budha, dan Hindu dapat 

hidup dan bersosialisasi secara baik dengan masyarakat muslim di Gorontalo.    

Gorontalo sebagai provinsi ditinjau dari sejarahnya mengalami dinamika yang 

berkelanjutan. Dimasa sekarang Gorontalo dapat dilihat sebagai provinsi dengan 

identitas kabupaten dan kotanya, namun jauh sebelum itu Gorontalo masih sangat 

berbeda. Hal ini dapat ditinjau dari bentuk pemerintahannya, Gorontalo dahulu 

masih berdiri dengan model Limo lo Pohalaa (5 kerajaan) yang didalamnya 

termuat erat nilai-nilai kekerabatan dan kekeluargaan.
39

 Limo lo Pohalaa atau 

lima kerajaan ini terdiri dari kerajaan Gorontalo, Limboto, Atinggola, Bolango, 

dan Suwawa. Diantara 5 kerajaan ini ada 2 wilayah yang menjadi wilayah utama 

di Gorontalo, yaitu kerajaan Limboto dan kerajaan Gorontalo.   

Gorontalo merupakan sebuah perkumpulan 17 rumpun suku kecil atau yang 

disebut linula. Diantaranya adalah linula Hungginaa, linula Lupoyo, linula Tapa, 

linula Bilinggata, linula Wuwabu, linula Tuto, linula Biawao, linula Padengo, 

linula Huangobotu, linula Laluwono, linula Dumati, linula Ilotedia, linula 

Patonggo, linula Panggulo, linula Huangobotu, linula Tamboo, linula 

Hulantalongi.
40

 Suku-suku ini kemudian bersepakat untuk bersatu dalam kerajaan 

Gorontalo.   

Setiap linula ataupun suku ini kemudian dipimpin oleh pemimpin suku atau 

yang disebut dengan Olongia. Misalnya linula Hungginaa yang dipimpin oleh 

Olongia Lihawa, linula Lupoyo dengan Olongia Pal, dan linula Tapa dengan 

Olongia Dielohiyodaa.
41

 17 linula ini dengan kesepakatan antara Olongia 
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memutuskan untuk bersatu dan membentuk kerajaan Gorontalo (Lipu Hulandalo) 

dibawah kepemimpinan Raja Wadipalapa atau Ilahudu sekitar tahun 1385.     

Gorontalo pernah mengalami perang saudara, yaitu perang antara kerajaan 

Gorontalo dan juga Limboto. Sama halnya dengan linula-linula yang memutuskan 

untuk berdiri dalam kerajaan Gorontalo, Limboto juga merupakan sebuah 

persekutuan antara linula-linula. Diantaranya adalah linula Tibawa, Dunggala, 

Butayo, dan linula Timiloto.
42

 Namun ada yang menambahkan lebih dari itu, 

bahwa linula Lumehadaa, Dunggala, Tomileto, Hungayo, dan linula Dunito juga 

terdapat didalam kerajaan Limboto. Dengan berdirinya kerajaan Limboto 

mengakibatkan dua kerajaan ini mengalami persaingan hingga terjadilah sesuatu 

yang dikenal dengan Uduluwo atau perang antara yang dua, yaitu Gorontalo dan 

Limboto. 

Perang saudara yang terjadi disebabkan oleh persaingan antara kerajaan 

Gorontalo dan Limboto. Perang tersebut terjadi sekitar tahun 1485-1672 M. 

Penyebab yang menyulut api pertikaian itu adalah persaingan dalam melakukan 

ekspansi ke teluk Tomini yang dilakukan oleh kedua kerajaan tersebut. Namun 

karena Limutu (Limboto) dan Hulontalo (Gorontalo) merupakan dua kerajaan 

yang berasal dari satu keturunan yang sama (tuwawa) maka berbagai usahapun 

dilakukan untuk memperbaiki hubungan diantara kedua kerajaan tersebut. 

Usaha untuk mendamaikan Gorontalo dan Limboto dilakukan dengan 

pernikahan antara Walango (raja Gorontalo) dan Moliye (Ratu Limboto). Dari 

pernikahan itu lahirlah Polamolo yang akhirnya menjadi raja pada dua kerajaan 

(Gorontalo-Limboto). Pemerinahan Polamolo itu disebut dengan istilah Olongia 

Mobalanga yang dimaknai dengan berkedudukan selama 7 hari di Gorontalo dan 
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selama 7 hari berkedudukan di Limboto.
43

 Namun perdamaian antara 2 kerajaan 

itu kandas karea petinggi kerajaan Limboto menganggap raja Polamolo lebih 

mencintai kerajaan ayahnya dibanding Limboto yang merupakan kerajaan ibunya.  

Akhirnya dengan kemelut konflik yang semakin memanas mengakibatkan 

terbunuhnya raja Polamolo secara sadis hingga antara tubuh dan kepalanya 

dikubur secara terpisah. Perang saudara yang berlangsung cukup lama itu 

kemudian dimenangkan oleh kerajaan Gorontalo.  

Pertikaian antara Gorontalo dan Limboto mengalami fluktuasi disetiap 

masanya. Pertikaian yang terjadi antar dua kerajaan ini sempat mereda pada saat 

kerajaan Gorontalo dipimimpin Olongia to Tilayo Amai dan Olongia to 

Huliyaliyo Tuliyabu.
44

 namun perang saudara ini kembali pecah ketika kursi 

kerajaan berpindah kepada Pongoliwu.  

Titik terang untuk menemukan perdamaian antara Gorontalo dan Limboto 

mulai terlihat ketika Islam mulai masuk ke kerajaan Gorontalo. Hal ini semakin 

jelas ketika Islam telah benar-benar tersebar di Gorontalo dan menjadi agama 

kerajaan, dimana saat itu para ulama dan mufti memiliki kedudukan penting 

dalam struktur kerajaan. Kekuatan Islam dalam menciptakan perdamaian antara 

Gorontalo dan Limboto diperkuat dengan munculnya salah satu tokoh Khatibidaa 

(Khatib Besar) yang bernama Eyato.  

Eyato Menjadi tokoh pemersatu Gorontalo-Limboto lewat usahanya untuk 

membangun perdamaian. Akhir dari perjuangan Eyato menemui klimaksnya 

ketika tercipta ikrar sebagai simbol perdamaian. Adapun redaksi dari ikrar itu 

adalah “Hihuloqa hidilita, mopayu wuqudu lipu, mojanji didu motipu, hidilita 

hihuloqa, dunggolo demobua yang artinya duduk teratur, berlaku kehormatan 
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negeri, berajanji tiada lagi putus ujungnya, beraturan duduk, mudah-mudahan 

tiada bercerai”.  

Adapun beberapa hal yang menjadi perjanjian perdamaian adalah “Tidak 

boleh saling menganiaya, seluruh perbuatan kerajaan adalah kehendak rakyat, 

menghukum orang yang menghianati perjanjian, kedua kerajaan harus saling 

membantu menghadapi setiap masalah yang menyusahkan kerajaan, sama-sama 

mengadili jika terjadi sengketa dan membagi denda, saling bantu dalam 

pembangunan, saling menerima tamu kerajaan, saling membantu jika ada 

pemberontakan, kedua kerajaan membuat aturan yang sama tentang upeti yang 

harus dibayar oleh jajahan dan tidak boleh saling menciptakan fitnah didaerah 

jajahan”.
45

 Setelah perdamaian ini kemudian Gorontalo menjadi limo lo Pohalaa 

atau lima kerajaan yang terikat dalam persaudaraan yang  kuat.       

Setelah perjuangan panjang yang dialami oleh Gorontalo dalam mendamaikan 

perang saudaranya, Gorontalo masih harus berkonflik dengan VOC yang masuk 

ke Gorontalo pada tahun 1667 M. Kedatangan penjajah yang berniat untuk 

menanamkan pengaruhnya di Gorontalo membuat pemimpin Gorontalo 

melakukan berbagai perlawanan dan penolakan.
46

 Raja Eyato sebagai raja totilayo 

(utara) dan raja Biya sebagai raja to huliyaliyo (selatan) merupakan dua raja yang 

memimpin Gorontalo pada saat itu melakukan berbagai usaha untuk 

menghentikan gerakan penjajah. Karena aksi-aksi perlawanannya raja Eyato 

berhasil ditangkap pada tahun 1690 M dan diasingkan ke Ceylon.  

 Perjuangan Eyato dalam melawan pengaruh VOC terus dilanjutkan oleh raja 

Biya. Untuk melancarkan usahanya, raja Biya memerintahkan untuk membentuk 
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kubu pertahanan di Kabila dan Padengo.
47

 Pertahanan di kawasan itu sengaja 

dibuat karena kawasan itu merupakan akses laut yang dilalui oleh VOC. Ketika 

penjajah terlibat perang dengan Gorontalo, Raja Biya dibantu oleh beberapa tokoh 

perang seperti Jogugu Isnaeni dan Jogugu Ilato, namun Gorontalo tetap terdesak 

dan memilih untuk mundur dan  bersembunyi. Akhirnya perlawanan raja Biya 

terhenti ketika dia berhasil ditangkap dan diasingkan. 

Gorontalo akhirnya bisa dikuasai oleh VOC sejak tahun 1681. Usaha untuk 

melepaskan diri dari pengaruh penjajah terus dilanjutkan oleh Gorontalo. Pada 

pemerintahan raja Piola hingga sultan Botutihe Gorontalo terus melakukan 

peralawanan terhadap kekuatan dari luar ini. Memasuki abad ke 18 M penjajah 

dengan 2 strateginya yakni penguasaan segi ekonomi dan penaklukan dari segi 

politik berhasil membuat Gorontalo menjadi bagian dari resident Manado.
48

 

Dengan itu pula ditetapkannya batas-batas wilayah Gorontalo. 

 Sejarah Gorontalo pada waktu itu dipandang sebagai sebuah bentuk 

marginalisasi. Hal ini dikarenakan Gorontalo yang selalu membangkang kepada 

pemerintahan Hindia-Belanda baik dalam penetapan yang bersentuhan dengan 

tradisi, agama, dan juga pembayaran pajak.
49

 Sementara Manado bersikap lebih 

tunduk hingganya VOC lebih bersikap hangat kepada Manado terlebih suku 

Minahasa yang memang mayoritas beragama Kristen.  

Gorontalo saat terjajah masih tetap berstatus sebagai daerah mayoritas 

muslim. Hal ini cukup menarik karena walaupun saat dikuasai oleh pemerintahan 

Hindia-Belanda dan juga satu afdeeling dengan manado yang banyak menganut 

agama Kristen, Gorontalo masih memiliki ketahanan dalam ketauhidan.
50

 Setelah 
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perjuangan selama beberapa tahun kemerdakaan mampu dicapai dan diraih oleh 

Gorontalo. 

Gorontalo berhasil memerdekakan diri dari penjajah pada tanggal 23 januari 

tahun 1942. Hal ini kemudian diceritakan dalam fakta sejarah yang termuat dalam 

berbagai referensi. Salah satu tokoh yang cukup berperan aktif dalam proses 

pencapaian kemerdekaan dari penjajah itu adalah Nani Wartabone.
51

 Gorontalo 

berhasil merdeka sebagai bagian dari Sulawesi Utara, selanjutnya pada tahun 2001 

Gorontalo resmi melakukan pemekaran dan berdiri sebagai provinsi Gorontalo. 

C. Islam di Gorontalo 

Gorontalo merupakan daerah yang dihuni oleh mayoritas muslim. Selain Islam 

di Gorontalo juga dihuni oleh pemeluk agama Kristen, Hindu, hingga Budha. 

Provinsi Gorontalo di juluki sebagai kota Serambi Madinah, hal ini 

menggambarkan keadaan Gorontalo benar-benar didominasi oleh masyarakat 

muslim. Sebuah falsafah Islam dalam kedaerahan Gorontalo juga menjadi hal 

yang cukup eksotis dan menarik untuk diperhatikan. Falsafah yang dikenal dengan 

istilah Adati Hulahula‟a to Sara‟a, Sara‟a Hulahula‟a to Kuru‟ani  yang 

mengandung arti adat bersendikan syara‟, syara‟ bersendikan Kitabullah telah 

menjadi ideologi dalam mendirikan nilai-nilai kehidupan dan ketauhidan umat 

Islam di Gorontalo.     

Melihat lebih jauh, Gorontalo telah melewati beberapa fase dalam 

perjalanannya mengenal dan menerima Islam. Dalam sejarahnya terjadi 

perdebatan tentang akidah masyarakat Gorontalo sebelum disentuh oleh Islam. 

Mayoritas pendapat mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam masyarakat 

Gorontalo memeluk agama Alifuru, kepercayaan tersebut dikenal seperti sebuah 
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ajaran animisme dinamisme.
52

 Pada pendapat ini dijelaskan bahwa masyarakat 

Gorontalo mempercayai tulu (Api), huta (tanah), dupoto (angin), dan taluhu (air) 

memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan manusia.  

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa masyarakat Gorontalo tidak pernah 

menganut kepercayaan semacam itu, Terlebih sejak dulu masyarakat Gorontalo 

telah berprinsip “Taquwata to mita niya Eya tuwawu loku tuwawu liyo” yang 

mengandung arti Tuhan yang maha esa dan ke maha esa-an Tuhan, Tuhan tunggal 

sebenar-benarnya tunggal. Namun pendapat yang banyak diterima dan dianggap 

cukup sinkron dengan sejarah adalah bahwa Gorontalo menerima Islam ketika 

masa Sultan Amai, sebelum Sultan Amai menerima Islam masyarakat Gorontalo 

tidak mengenal Islam. 

Pertemuan dengan Islam diprakarsai oleh Amai yang menjadi salah satu sultan 

yang ada di Gorontalo. Pada tahun 1525 Sultan Amai berangkat ke Palasa dalam 

kepentingan kedaerahan dan bertemu dengan Owutango yang merupakan puteri 

dari raja Palasa.
53

 Sultan Amai menikahi Owutango yang telah menerima Islam. 

Raja Palasa tidak serta merta memberikan izin atas pinangan dari raja Gorontalo 

itu, raja Palasa memberikan syarat kepada sultan Amai untuk meminang anaknya, 

untuk memperistri Owutango maka raja Amai harus menerima Islam dan meng-

Islamkan Gorontalo dan seluruh masyarakatnya. Disinilah Islam diterima Sultan 

Amai hingga akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh raja Gorontalo 

tersebut. Selanjutnya Islam di Gorontalo diperkenalkan kepada masyarakat lewat 

jalur-jalur pendidikan, keluarga, seni, serta kearifan budaya.  

Setelah menerima agama Islam, sultan Amai berjuang untuk menyebarkan 

agama Islam di Gorontalo. Berbagai jalur dakwah ditempuh oleh raja Amai, 
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diantaranya lewat jalur pendidikan, budaya, serta meminta para ulama dari 

kerajaan Ogomanjolo untuk ikut membantu memperkenalkan Islam kepada 

masyarakt Gorontalo.
54

 Jalan dakwah ini kemudian dipermulus dengan 

dibangunnya masjid pertama dengan nama masjid Hunto yang sekarang lebih 

dikenal dengan nama masjid Sultan Amai. Dengan dasar perjuangan dalam 

memperkenal Islam itu pula lahirlah berbagai macam adat yang disandarkan 

kepada Islam.  

Masa pemerintahan kerajaan dan estafet dakwah Islam dilanjutkan oleh raja 

selanjutnya. Kepermimpinan Amai digantikan oleh anaknya yang bernama 

Matolodula Kiki (1550-1585).
55

 Pada masa kepemimpinan Matolodula Kiki Islam 

telah menjadi agama kerajaan. Namun perbedaan yang terjadi antara raja Amai 

dan Matolodula Kiki adalah tentang falsafah yang diusung oleh masing-masing 

masa pemerintahannya. Pada masa raja Amai falsafah yang diideologikan adalah 

Sara‟a Topatopango Adati yang mengandung arti syara‟ bertumpu pada adat. 

Sementara pada masa Matolodula Kiki berganti menjadi Adati Hulahula‟a to 

Sara‟a yang mengandung arti adat bertumpu pada syara‟. Pada masa Amai adat 

masih sangat diprioritaskan hingga seluruh syara‟ masih berada dibawah adat. 

Berbeda dengan masa Matolodula Kiki, syara‟ dan adat adalah 2 hal yang tidak 

boleh dipisahkan dan syara‟ menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan adat. 

Masa penyempurnaan ideologi adat dan syara‟ pada masa raja Amai dan 

Matolodula Kiki terus berlanjut pada evaluasi kembali untuk menyempurnakan 

falsafah tersebut. Hingga akhirnya pada masa raja Eyato (1673-1679) hal ini 

mampu dicapai. Pada masa ini lahirlah sebuah falsafah dan ideologi kehidupan 
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yang merujuk kepada Alquran sebagai sumber universal umat Islam.
56

 Ideologi 

Islam “Adati Hulahula‟a to Sara‟a, Sara‟a Hulahula‟a to Kuru‟ani” yang 

bermakna adat bersendikan syara‟ dan syara‟ bersendikan Kitabullah lahir pada 

masa ini.  

Dalam ideologi “Adati Hulahula‟a to Sara‟a, Sara‟a Hulahula‟a to Kuru‟ani” 

ini ditegaskan bahwa tidak ada pertentangan yang terjadi antara agama dan juga 

adat. Dengan disempurnakannya hal ini kemudian agama Islam di Gorontalo 

mampu menjadi “pattenr for behavior” dimana agama telah dapat mempengaruhi 

pola tindakan hingga mencerminkan muslim yang sebenarnya dalam akidah dan 

perilakunya.
57

. Agama Islam di Gorontalo akhirnya mampu menjadi instrumen 

dalam mengakomodir sederetan tata adat yang lahir dan bertahan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Islam di Gorontalo telah menjadi agama yang terterima dan dianut oleh 

mayoritas masyarakatnya. Hingga lahir pula sebuah istilah yang muncul 

kepermukaan bahwa masyarakat Gorontalo adalah Islam, dan Islam adalah agama 

masyarakat Gorontalo.
58

 Istilah mayoritas Islam di Gorontalo menjelaskan bahwa 

di Gorontalo ada orang-orang yang tidak beragama Islam tetapi minoritas. Untuk 

itulah julukan sebagai kota “Serambi Madinah” coba diwujudkan lewat toleransi 

agama seperti banyak toleransi yang dicontohkan Nabi Muhammad saw kepada 

orang-orang yang tidak beragama Islam di kota Madinah.  

Islam Gorontalo kemudian dipermukaan terampil dengan ritus-ritus 

keagamaannya. Pelaksanaan ritual keagamaan memanglah merupakan sebuah 

komponen keagamaan. Hingganya penerimaan terhadap Islam dapat 
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diinterpretasikan lewat hal itu. Tentunya ini berlaku sebab agama dan budaya di 

Gorontalo kian hidup dalam wacana aksiomatis sebagai 2 hal yang beriringan. 

Dengan itu, tak jarang beragam adat di Gorontalo pasti bernuansa religi (Islam). 

Tonggak perjuangan dalam mempertahankan identitas ke-Islaman di 

Gorontalo terus berlanjut hingga masa sekarang. Perjuangan raja-raja Gorontalo 

dalam memelihara Islam di tanahnya terus dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya. 

Misalnya perjuangan sultan Ibrahim Duwaulu, jasa sultan Botutihe dalam 

mendirikan Masjid Baiturrahim pada tahun 1726, masjid ini menjadi salah satu 

identitas ke-Islaman Goronatalo dan dikenal sebagai masjid agung Gorontalo.
59

 

Penyebaran ajaran Islam dengan itu mengalami peningkatan yang signifikan.  

Pada abad ke 20 M Islamisasi semakin luas di Gorontalo. lahirnya Alfatah Al-

„Arabiyyah pada tahun 1929 merupakan salah satu hal yang menopang hal ini. 

Alfatah Al-„Arabiyyah merupakan sekolah yang didirikan oleh orang-orang dari 

negeri Arab yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Gorontalo untuk 

kepentingan dagang dan juga demi menyebarkan Islam.
60

 Mereka akhirnya 

menjadi penduduk Indonesia serta bermukim di kampung Arab yang terletak di 

kelurahan Limba B kota Gorontalo.  

Aktifitas Al-Fatah Al-„Arabiyyah bertahan hingga sekarang, namun sekarang 

Al-Fatah telah berubah nama menjadi Pondok Pesantren Al-Huda. Eksistensi Al-

Fatah sangat berpengaruh bagi Islam di Gorontalo. Pada saat itu Islam hanya di 

ajarkan di surau-surau, di masjid dan rumah warga oleh para sara‟a da‟a 

(pemangku adat) dan imam-imam di desa-desa itupun masih dalam skala yang 

kecil dan masih sangat kurang. Maka Al-Fatah menjadi sekolah agama pertama 

yang mengajarkan agama Islam. Selain Al-Fatah, gerakan untuk memelihara daya 
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tahan Islam di Gorontalo juga dipelopori oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang 

sekarang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia.       

D. Pemurtadan 

1. Konsepsi Murtad   

Memilih dan meyakini sebuah agama di Indonesia merupakan sesuatu yang 

telah dilindungi sejak lama terutama dalam hak kebebasannya. Hal tersebut dapat 

terlihat dalam wacana-wacana amandemen yang telah berlangsung sejak dulu.
61

 

UU no. 1/ PNPS/ 1965 yang membahas tentang pencegahan penyalahgunaan dan 

penodaan agama, UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 22 ayat (1) 

yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta berbagai 

regulasi lainnya yang diperuntukkan demi terjaminnya kelangsungan beragama di 

Indonesia.      

Setiap masyarakat Indonesia memiliki satu agama yang diyakininya dan 

menjadi identitas dalam kehidupannya. Dengan dasar itu pemeluk Islam sering 

disebut seorang muslim atau muslimah, seorang pemeluk Kristen disebut dengan 

seorang Kristiani dan begitu seterusnya. Disamping itu, masing-masing pemeluk 

agama diberikan tanggung jawab oleh agamanya untuk menyampaikan seluruh 

ajaran agamanya tersebut untuk kemudian didengarkan dan diterima sebagai 

sebuah keyakinan. Dalam Islam tentunya da‟i menjadi sebuah pengejawantahan 

sikap tersebut, ada juga para misionaris dari sisi Kristen yang hidup dengan 

mengemban tanggung jawab yang sama, yaitu sama dalam tanggung jawabnya 

untuk merangkul seluruh manusia menuju iman Kristus yang diyakininya, atau 

dalam agama Hindu dan Budha dimana manusia diharapkan dapat dituntun 

menuju dharmanya untuk meyakini ajaran agama tersebut secara penuh.   
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Dalam praktek penyebaran agama, status kepemelukan agama sering kali tidak 

menjadi batasan. Agama tidak hanya diajarkan kepada orang yang belum 

mengimani agama tertentu, tetapi sekarang semakin banyak pengajaran agama 

kepada orang yang sudah berkeyakinan atau berimana kepada suatu agama. 

Tentunya dengan itu pula banyak sekali terjadi pemurtadan atau yang kita kenal 

dengan istilah konversi agama. Murtad adalah menolak keyakinannya, 

meninggalkan satu agama untuk pindah ke agama yang lain.
62

 Murtad merupakan 

sebuah konsekuensi dari aktifitas pengajaran agama kepada orang yang telah 

beragama. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakat 

Indonesia yang sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap untuk mau menerima 

sinkretisme atau mencampurkan dua keyakinan yang berbeda. Maka dalam kasus 

tertentu ketika pengajaran dari agama yang berbeda datang kepada seorang yang 

telah beragama misalnya dia seorang muslim, maka dia tidak akan mencampurkan 

dua ajaran tersebut, tetapi memilih untuk bertahan dalam agamanya atau malah 

murtad dan pindah kepada agama yang diajarkan. 

Dalam akidah Islam, murtad diartikan sebagai keputusan menuju kekufuran. 

Murtad dalam Islam diartikan sebagai sebuah aktifitas mengganti keimanan 

dengan kekafiran. Hal ini mengandung arti bahwa sebelumnya seseorang 

beragama Islam dan pada kondisi selanjutnya dia memilih untuk meninggalkan 

Islam serta meyakini agama selain Islam.
63

 Ada berbagai ayat yang bersinggungan 

langsung dengan murtad tersebut.  

 

 

 

                                                             
 

62
Ayang Utriza, Sejarah Hukum Islam Nusantara (Cet; 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 184  

 
63

Abd. Moqsith, Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam, Ahkam 13, No. 2 (2013): h. 284

   



34 
 

 
 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah/5: 54 

ٌْ وَيحُِ  ًٍ يُّحِجُّهُ ُ ثقِىَْ
ِْ دِيْْهِٖ فسََىْفَ يأَتًِْ اّلله  ٌْ ػَ ْْنُ ٍِ ِْ يَّشْتذََّ  ٍَ ْىُْا  ٍَ

َِ ا  ٰٓبيَُّهبَ اىَّزِيْ ٰٓ ۙي  ارَِىَّخٍ ػَيًَ جُّىّْهَ 

ىِ  ٌٍ ۗر  ى ِ
خَ لََٰۤ ٍَ َُ ىىَْ ِ وَلََ يخََبفىُْ

َُ فيِْ سَجيِْوِ اّلله  ََِۖ يجَُبهِذُوْ فشِِيْ حٍ ػَيًَ اىْن  َِ اػَِضَّ ْيِْ ٍِ ؤْ َُ ِ يؤُْتيِْهِ اىْ لَ فضَْوُ اّلله 

 ٌٌ ُ وَاسِغٌ ػَييِْ
ءُۗ وَاّلله  ِْ يَّشَبٰۤ ٍَ١١ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya 

maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai 

mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap 

orang mu‟min, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, yang berjihad di 

jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. 

Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya 

dan Allah Maha luas (pemerian-Nya) lagi maha mengetahui”. (QS Al-

Maidah/5: 54).
64

     

Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 27 

ُْ يُّىْصَوَ وَيُ  ُ ثهِٰٖٓ اَ
شَ اّلله  ٍَ بٰٓ اَ ٍَ  َُ يْثبَقهَِٖۖ وَيقَْطؼَُىْ ٍِ  ثؼَْذِ 

ِْْۢ ٍِ  ِ
َُ ػَهْذَ اّلله  ْْقضُُىْ َِ يَ َُ فًِ اىَّزِيْ فْسِذُوْ

 َُ سِشُوْ ٌُ اىْخ  ى ِلَ هُ
 ٢ٕالَْسَْضِۗ اوُى ٰۤ

Terjemahannya: 

“Barangsiapa yang murtad diantara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam 

kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat. Dan 

mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS al-

Baqarah/2: 27).
65

 

Ayat ayat diatas secara tegas menyatakan tentang larangan seorang muslim 

untuk keluar dari agama Islam. Dalam Islam ada beberapa pendapat yang 

menghiasi wacana tentang perilaku murtad, mulai dari yang tidak 

mempermasalahkannya hingga yang menempatkan murtad sebagai sebuah 

kejahatan dalam Islam. Anggapan-anggapan tersebut lahir dari dua pondasi 

berfikir yang berbeda. Murtad diangaap sebagai sebuah kesia-siaan dan di murkai 

oleh Allah karena memang telah banyak ayat yang menyinggung masalah murtad 

tersebut, sementara banyak juga bermunculan pendapat yang mengatakan bahwa 

manusia berhak masuk kedalam Islam maka begitupun sebaliknya Islam 

menyediakan pintu keluar bagi pemeluknya.
66

 Namun tentunya mayoritas ulama 
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dalam Islam memandang murtad sebagai hal yang sangat negatif. Tentunya 

murtad diposisikan sebagai sebuah perilaku negatif  dalam hal ini cukup rasional 

dan sesuai dengan visi agama, bahkan tidak hanya dalam Islam saja, kepercayaan 

lain seperti Kristen ataupun Yahudi melarang praktik murtad ini, dimana hal 

tersebut diungkapkan melalui istilah “The Desertion of a Post” atau secara 

sederhananya murtad disamakan dengan seorang tentara yang mengingkari tugas 

militernya. 

2. Pembagian Murtad Dalam Islam  

Pembahasan mengenai praktik murtad sejak lama telah terbangun dalam 

diskursus yang biner. Pihak lain dengan tegas memandang murtad sebagai 

perbuatan yang menggagalkan catatan amal baik, dan pendapat lain membolehkan 

perilaku murtad.
67

 Bahkan ungkapan yang sering kita dengar menjelaskan tentang 

diperbolehkannya membunuh orang murtad dengan berdasar pada hadits “man 

baddala dinahu fa‟ qtuluh” yang mengandung makna siapa yang pindah agama 

maka bunuhlah, dasar hadits ini kemudian oleh sebagian orang dianggap sebagai 

dasar yang tidak ramah dan tidak fair hingganya dianggap tidak sejalan dengan 

Islam yang menebar kebaikan bagi seluruh alam. 

Selain dari binernya pendapat tentang dibolehkannya murtad atau berpindah 

agama, berbagai klasifikasi mengenai murtad muncul dalam Islam, diantaranya: 

 

 

a. Menjadikan non-Muslim Sebagai Wali 

 Menjadikan seorang non-muslim sebagai wali dianggap sebagai sesuatu yang 

dapat membuat seseorang menjadi murtad. Berbagai penguatan terhadap hal ini 

disandarkan kepada pendapat para mufassir seperti Shihab al-Alusi hingga Fakhr 
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al-Din al-Razi, dimana Fakhr al-Din menyatakan “man yatawalla minkum al-

kuffar fa yartadd „an dinih” yang berarti bahwa siapa yang menjadikan orang 

kafir sebagai walinya maka ia telah keluar dari agamanya.
68

 Terkait hal ini, 

sejarah pasca wafatnya Nabi Muhammad saw memang menjelaskan tentang 

signifikansi perwalian kepada non-muslim, dimana banyak kelompok yang 

memilih murtad atau meninggalkan Islam dan berpaling kepada keyakinan yang 

berbeda.   

b. Murtad Dengan Berpindah Agama 

 Berpindah agama pada bagian ini adalah keadaan dimana seorang muslim 

memilih keluar dari Islam dan mengimani agama selain Islam. Hal ini telah 

disinggung dalam QS al-Baqarah ayat 217 diatas. Penegasan tentang larangan 

Allah SWT terhadap praktik murtad telah banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir, 

di Indonesia sendiri M. Quraish Shihab sebagai seorang mufassir telah 

menyinggung masalah murtad ini dan menyandingkannya dengan ulasan 

mengenai kemutlakan tercelanya praktik murtad tersebut.
69

 Secara tegas berbagai 

penjelasan dari para mufassir menyatakan bahwa murtad ini akhirnya akan 

menyianyiakan seluruh amalan seorang muslim.  

 Seorang muslim yang akhirnya murtad secara nyata akan mendapatkan 

konsekuensi yang sangat besar dalam ketetapan Islam. Para ulama tafsir 

menyatakan  bahwa ketika orang meninggal dunia dalam keadaan murtad maka 

dia kemudian akan kekal di dalam neraka.
70

 Sekalipun dalam perjalanan amalnya 

selama masih Islam dia sangat patuh dalam menjalankan perintah Allah bahkan 

dikenal sebagai ahli ibadah, namun ketika dia meninggal dunia dalam keadaan 

murtad maka seluruh amalannya akan sia-sia saja. 
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c. Beragama Islam Tetapi Ingkar Dengan Hati 

 Praktik murtad tidak hanya terlihat ketika seseorang keluar dari Islam secara 

nyata, namun pengingkaran ajaran Islam dengan hati juga dapat membatalkan 

iman seseorang dan dianggap murtad. Seorang yang telah memilih dan meyakini 

Islam sebagai agamanya tentulah dianggap sebagai hal yang positif bagi umat 

muslim lainnya. Namun hal ini menjadi berbeda ketika ternyata hatinya belum 

mampu untuk meyakini Islam secara penuh. Hal ini disebabkan iman Islam tidak 

hanya cukup selesai sampai pada pelafalan syahadat semata, akan tetapi 

membenarkan/meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan menjadi 

step yang perlu dilakukan selanjutnya. Berdasarkan hal ini ketika orang Islam itu 

ternyata tidak membenarkan dengan hati ajaran Islam yang telah dianutnya maka 

dia dianggap masuk dalam bagian orang yang murtad.  

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Muhammad/47: 25 

ُِ سَىَّ  يْط  ٌُ اىْهذَُي اىشَّ َِ ىهَُ ب تجَيََّ ٍَ  ثؼَْذِ 
ِْْۢ ٍِّ  ٌْ ً ادَْثبَسِهِ

ٰٓ وْا ػَي  َِ اسْتذَُّ َُّ اىَّزِيْ ٌْ اِ ً ىهَُ ي  ٍْ ٌْۗ وَاَ  ١ٕهَ ىهَُ

  Terjemahnya 

“Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) 

sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka maka setan telah menjadikan mereka 

mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.” (QS 

Muhammad/47: 25)
71

  

 Mengingkari dengan hati dalam bagian ini dianggap sebagai sesuatu yang 

dapat membatalkan iman seseorang. Telah banyak penjelasan dari para mufassir 

juga mengenai hal ini. Diantaranya al-Qurtubi yang menyatakan bahwa orang 

murtad yang dimaksud disini bukanlah mereka yang keluar dari Islam secara jelas 

namun yang dimaksud dengan murtad disini adalah mereka yang mengingkari 

kebenaran yang dibawa nabi Muhammad saw padahal telah jelas tentang 

kebenaranya.
72

 Secara jelas ayat dan penjelasan diatas menyasar orang yang 

mengingkari kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah dan mengingkari Islam 
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dalam hatinya, hingganya hal seperti ini juga dianggap sebagai sebuah prakik 

yang memurtadkan.  

 Selain dari tiga klasifikasi murtad diatas, masih banyak lagi hal-hal mengenai 

penyebab murtad. Beberapa ulama lainnya bahkan lebih tegas lagi dalam 

menjelaskan penyebab murtad, misalnya murtad akibat perkataan saja, murtad 

dengan menghardik, hingga beberapa hal lainnya yang memurtadkan seseorang. 

Namun di Indonesia pembahasan tentang berpaling dari agama Islam atau murtad 

ini tidak dibahas dalam lingkup seperti itu, di Indonesia masyarakatnya diberikan 

kebebasan untuk memilih agamanya sendiri tanpa suatu paksaan.    

 Dalam perihal murtad ini, pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia 

tidak pernah membuat regulasi ataupun hukuman bagi pelaku murtad. Tentunya 

dengan ini praktik murtad tidak pernah diposisikan sebagai sebuah kejahatan 

hingga harus diberikan hukuman terhadap pelakunya apalagi sampai dibunuh. 

Indonesia sebagai negara yang ditinggali oleh masyarakat hetero yang terdiri dari 

berbagai pemeluk agama yang berbeda menjamin kebebasan beragama. Bahkan 

dalam memilih keyakinannya masyarakat Indonesia akan dilindungi segala hak-

haknya.    

 

 

E. Kristenisasi di Gorontalo 

Kristenisasi dapat difahami sebagai sebuah usaha dalam menyebarkan ajaran 

Kristen sebagai sebuah agama yang benar. Ini mengandung penekanan bahwa 

satu-satunya agama yang patut dianut dan diimani hanyalah Kristen semata.
73

 

Kristenisasi telah menyentuh beberapa daerah salah satunya adalah provinsi 

Gorontalo yang sekarang dikenal dengan julukan kota Serambi Madinah. 
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Gorontalo disentuh oleh Kristenisasi lewat masuknya VOC ke Gorontalo pada 

tahun 1677 M. Pada dasarnya penyebaran agama merupakan keadaan merasa 

terpanggil untuk menyelamatkan orang lain lewat seruan menuju agama yang 

diyakininya.
74

 Sehingga pada tataran ini penyebaran agama dianggap sebagai 

sesuatu yang wajar. Namun di Gorontalo penyebaran ajaran agama Kristenisasi 

berdasar pada bentuk-bentuk marginalisasi untuk melemahkan bahkan menghapus 

agama lain di Gorontalo.
75

 Hingganya praktik dalam usaha melebarkan daya 

Kristen di Gorontalo berujung pada berbagai perlawanan dari Gorontalo.  

Kristenisasi penjajah di Gorontalo dimulai ketika intervensi VOC terhadap 

Gorontalo menemui pengaruhnya saat mereka telah mampu untuk menguasai 

beberapa daerah kawasan Limo Lo Pohalaa (5 keluarga/kerajaan) di Gorontalo. 

Kawasan dalam penguasaan itu diantaranya adalah Limboto, Bone, Bintauna, 

Suwawa, Atinggola, dan Bolango.
76

 Setelah intervensi penjajah semakin kuat 

pada tahun 1678 penjajah mengajukan berbagai tuntutan kepada Gorontalo, salah 

satunya adalah memaksakan rakyat Gorontalo menerima ajaran Kristen Protestan 

yang mereka bawa.  

Kristenisasi yang masuk kedalam tuntutan kepada pihak Gorontalo 

mendapatkan perlawanan dari olongia (pemimin) Gorontalo. Untuk melancarkan 

misi Kritenisasi, penjajah mengirim seorang pendeta dan juga 1.000 Bibel demi 

mengusung penyebaran ajaran Kristen.
77

 Hingganya hal ini cukup membuat para 

raja Gorontalo tidak senang dan melakukan pembangkangan. Masyarakat 

Gorontalo dengan akidah ke-Islaman yang telah mendarah daging menolak 
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kedatangan para pendeta tersebut. Namun usaha perkabaran ke-Kristenan yang 

ingin diwartakan itu terus dilakukan oleh VOC dengan terus menerus 

mengirimkan pendeta ke Gorontalo dan berkali-kali itu pula mereka mendapatkan 

penolakan dari masyarakat Gorontalo. 

Raja-raja Gorontalo tidak tunduk terhadap kehendak penjajah untuk menerima 

agama Kristen. Hal ini karena Terlebih Kristenisasi seperti itu datang dengan 

watak diskriminasi dan penekanan yang destruktif.
78

 Dengan ditolaknya perintah 

tuntutan menerima agama Kristen ini, membuat para penentang ditangkap dan 

banyak yang diintimidasi, misalnya seperti yang dialami oleh raja Eyato yang 

ditangkap dan diasingkan pada masa awal masuknya Kristenisasi, begitupun 

dengan Raja Biya dan jogugu (pembesar Islam) yang diasingkan karena selalu 

membangkan terhadap penyebaran ajaran Kristen, raja Bolango yang dianggap 

sebagai pemberontak bersama rakyatnya mengalami intimidasi dari pihak 

penjajah, serta masih banyak lagi penindasan yang dirasakan dalam 

mempertahankan Islam di Gorontalo.  

Penyebaran agama yang dilakukan dengan cara yang tidak elok dan tidak fair 

seperti ini jelaslah akan merusak nilai-nilai keseimbangan dalam relasi antara 

pemeluk agama yang berbeda.
79

 Dengan memaksakan agama kepada masyarakat 

Gorontalo pada waktu itu mengakibatkan konflik berkepanjangan serta membawa 

dampak yang sangat buruk. Agama yang kemudian dikehendaki dalam praktek 

Kristenisasi saat itu bukanlah doktrinal yang bermuara pada keyakinan, ironisnya 

hal ini malah berujung pada konflik.
80

 Praktek Kristenisasi yang berlangsung itu 

berprinsip bahwa “tak ada keselamatan diluar gereja” dimana dalam prosesnya 
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dilakukan dengan pelaksanaan yang represif.
81

 Pengaruh dari aksi Kristenisasi itu 

dirasakan oleh masyarakat Gorontalo dari masa kemasa, misalnya pada masa raja 

Bolango banyak para penduduk Gorontalo yang berpindah ke Pinolosian karena 

merasa terus diintimidasi. 

Perjuangan dalam mempertahankan Islam di Gorontalo dari pengaruh 

Kristenisasi dilakukan dengan cara-cara yang beragam. Misalnya dalam 

pemerintahan raja Eyato yang tidak pernah ramah kepada Kristenisasi sejak awal 

masuknya di Gorontalo. Raja eyato mempertegas sikapnya dengan menguatkan 

adat-adat berdasarkan syariat Islam. Perlawanan itu membuat raja Eyato 

ditangkap dan diasingkan. Namun perjuangan itu dilanjutkan oleh raja Biya yang 

merupakan olongia lo huliyaliyo (raja selatan).  

Setelah raja Eyato ditangkap, Kristenisasi dilanjutkan dengan mengirimkan 

pendeta. Hal ini terjadi ketika raja Biya melanjutkan perjuangan raja Eyato. 

Namun kedatangan para pendeta itu ditolak raja Biya dan masyarakat Gorontalo. 

Dalam aksinya raja Biya dibantu oleh jogugu Ilato dan jogugu Isnaeni. Namun 

sama seperti yang dirasakan raja Eyato, raja Biya ditangkap dan diasingkan 

hingga ke Kaap de Goede Hoop (Afrika selatan).
82

 Sekalipun raja Biya telah 

tertangkap namun penyebaran ajaran Kristen tidak pernah memiliki peluang yang 

besar untuk menggantikan agama Islam sebagai agama kerajaan sejak dulu. 

Pada masa pemerintahan Monoarfa juga terjadi aksi penolakan terhadap 

Kristenisasi. Pada tahun 1792 peralihan kekuasaan mengantarkan Monoarfa 

menjadi raja. Pada masa pemerintahannya sering kali terjadi pengancaman-

pengancaman kepada para pendeta jika terus melanjutkan kegiatan mereka. Selain 

itu pada Pohalaa Bolango terjadi perlawanan yang diprakarsai oleh raja  Hubulo. 

Dimana saat itu syiar Islam disampaikan lewat dakwah dan pendidikan, ataupun 
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cara-cara yang lebih strategis lainnya.
83

 Pada saat itu dakwah dilakukan lewat 

berbagai cara, diantaranya adalah kegiatan Tanggomo, Turunani, dan Dikili. 

Tanggomo diartikan sebagai penyampaian sejarah/cerita lewat syair. 

Berikutnya adalah kegiatan yang disebut Turunani yang didalamnya dakwah 

disampaikan lewat seni tari dan iringan nyanyian dengan maksud menambah 

keberkahan atas doa yang dipanjatkan. Selain itu adapula Dikili (dzikir) yang 

sekarang dilaksanakan setiap kali memperingati Maulid Nabi saw. Dalam 

perayaan Dikili ini para imam, pemangku adat, masyarakat sekitar, dan juga  para 

ulama berkumpul dimasjid untuk melantunkan puji-pujian kepada Allah dan Nabi 

saw semalam penuh hingga menjelang siang hari.
84

 Praktek-praktek adat seperti 

itu terus dipelihara hingga sekarang dan masih tetap dapat disaksikan di 

Gorontalo. Inilah kemudian bentuk-bentuk dakwah yang dilaksanakan pada waktu 

itu untuk mengantarkan masyarakat kepada konsistensi terhadap Islam sebagai 

agama yang diyakini.  

Aksi penolakan oleh raja-raja Gorontalo memberi banyak pengaruh terhadap 

Islam Gorontalo dimasa ini. Setelah Islam masuk ke Gorontalo sekitar abad ke 15 

M lewat sultan Amai yang menikahi putri raja Palasa Owutango yang telah 

menerima Islam dari Ternate maka estafet panjang perjuangan Islam terus 

dilanjutkan oleh para raja selanjutnya.
85

 Berkat perjuangan mempertahankan 

Islam sejak masa pohalaa (kerajaan), Gorontalo hingga sekarang tetap berstatus 

daerah dengan peduduk muslim mayoritas. Provinsi Gorontalo dimasa ini dihuni 

oleh masyarakat dengan kepercayaan terhadap agama yang berbeda, mulai dari 

Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Hindu, Budha, dan juga Konghucu. 

Namun, sekalipun Gorontalo dihuni oleh masyarakat yang berbeda dalam hal 
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agama dan juga kesukuan, namun sejauh ini tidak pernah terjadi pertikaian 

ataupun konflik yang berlatar agama. Adapun terkait kegiatan Kristenisasi, di 

Gorontalo tidak pernah ada lagi Kristenisasi yang dilakukan secara terbuka.  

Secara umum pada beberapa desa yang menjadi tempat bermukim pemeluk 

agama Kristen di Gorontalo tidak pernah ada penyebaran ajaran Kristen yang 

digagas secara terbuka. Status sebagai daerah Islam mempertegas kekuatan Islam 

itu sendiri dan juga mempertegas bahwa sistem yang terbangun melalui Islam 

adalah sesuatu yang tidak boleh di ganggu.
86

. Gorontalo dengan status Islam 

mayoritasnya dimasa sekarang tidak pernah di ganggu melalui penyebaran 

doktrin-doktrin ke-Kristenan secara terbuka yang bertujuan untuk mengalihkan 

akidah masyarakat Gorontalo. Beberapa desa/kelurahan seperti kelurahan Maesa 

di kota Gorontalo, Londoun di kabupaten Pohuwato, desa Harapan di Kabupaten 

Boalemo, serta beberapa tempat lainnya yang merupakan tempat bermukim bagi 

pemeluk Kristen juga tidak pernah mengadakan kegiatan penyebaran agama 

secara terbuka.  

Praktek penyebaran ajaran Kristen yang tidak ditampilkan secara sistematis 

dan terbuka bukan berarti menutup segala kemungkinan terjadinya praktek-

praktek Kristenisasi ini. Sekalipun Kristenisasi tidak ditampilkan secara terbuka, 

namun Kristenisasi terselubung atau diam-diam masih ditemukan dikawasan 

Gorontalo. Kristenisasi secara terselubung atau aksi pemurtadan terjadi di 

kecamatan Mananggu tepatnya di desa Tabulo. Dengan itu pula datang usaha 

Nahdlatul Ulama untuk meredam efek dari penyebaran ajaran Kristen tersebut. 

Pelaku penyebaran ajaran Kristen atau pemurtadan di desa Tabulo berasal dari 

desa tetangganya Kaaruyyan. Kecamatan Mananggu terdiri dari 9 desa. Salah satu 

desa yang bernama Kaaruyyan adalah desa yang dihuni oleh orang-orang Kristen 
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dan telah membangun suatu kelompok Kristen yang aktif. Sama halnya dengan 

kawasan-kawasan lainnya, sekalipun telah dihuni oleh kelompok Kristen dengan 

kuantitas massa yang banyak, namun praktek Kristenisasi secara terbuka tidak 

pernah terlihat di sana. Namun hal tersebut diwujudkan secara terselubung dan 

terkesan ditutup-tutupi. Dalam misi pemurtadan tersebut desa Tabulo sebagai desa 

tetangga Kaaruyyan menjadi desa yang kerap kali disasar oleh praktik Kristenisasi 

itu.      

F. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Gorontalo 

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam di Indonesia yang 

bergerak dalam berbagai lini sosial dengan motif dakwah yang menjunjung tinggi 

tradisi lokal untuk menampilkan dakwah yang ramah serta mampu terterima 

dalam kemajemukan masyarakat. NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, 

digagas melalui wacana awal yang dibadani oleh syekh Hasyim Asy‟ari yang 

kemudian dilakoni oleh Wahab Chasbullah, Bisri Sanusi dan beberapa tokoh kiai 

hingga kemudian diputuskan untuk mendirikan NU.
87

 Pergerakan NU cukup 

berwarna karena berdirinya NU merupakan start bagi para Kiai untuk 

berkecimpung dan berjibaku dalam program-program besar nasional yang diusung 

oleh NU. 

Hirarki kepengurusan NU yang terus dipelihara berdampak positif terhadap 

kelangsungan hidup organisasi NU hingga mampu membangun kepengurusannya 

diberbagai daerah termasuk Provinsi Gorontalo. Banyak ulasan yang membahas 

tentang masuknya NU di Gorontalo, salah satunya adalah pendapat yang 

mengatakan bahwa NU di Gorontalo masuk pada tanggal 1938 dibawa langsung 

oleh Salim bin Jindan.
88

 Namun informasi ini masih menjadi perdebatan karena 
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kurangnya informasi penguat yang cukup menjelaskan secara lengkap mengenai 

Salim bin Jindan dan juga mengenai NU itu sendiri. 

Pada tahun 1955 NU Gorontalo menemui eskalasi aktifitas yang signifikan 

dalam dunia politik di Gorontalo. Antara tahun 1955-1971 NU yang pada saat itu 

telah memiliki gerbong partai yang dikenal dengan PNU (Partai Nahdlatul Ulama) 

mampu untuk meraih hasil yang gemilang. Banyak kader yang meraih kursi di 

DPRD, terlebih pada periode DPRD kabupaten Gorontalo tahun 1967 itu ketua 

DPRD bernama H. Mile merupakan kader NU.
89

 Kemudian tidak berhenti sampai 

disitu, prestasi NU di kancah politik setelah kota administratif Gorontalo 

terbentuk ditandai dengan terpilihnya Edy Bakari yang berasal dari kader NU 

sebagai walikota pertama.     

Nahdlatul Ulama tumbuh dan berkembang di Gorontalo lewat perjuangan dan 

jasa para ulama serta beberapa tokoh penting lainnya. Beberapa orang yang sangat 

berjasa mengawal NU dimasa-masa awal eksis diantaranya adalah KH Abas Rauf, 

KH Adam Zakaria, H Dk Usman, KH Rasyid Kamaru, dan H Yusuf Mopangga. 

Merekalah orang yang berjibaku dan merelakan segenap usaha mereka untuk 

memuluskan eksistensi NU di Provinsi Gorontalo.
90

 Momen yang cukup menarik 

adalah sejarah friksi antara NU dan Muhammadiah. Pada tahun 1970 NU dan 

Muhammadiah dipertemukan dalam debat, dimana dalam debat tersebut KH Abas 

Rauf yang mewakili NU. Debat itu bahkan berlangsung selama 3 hari hingga 

kemudian momen-momen seperti itu mengantarkan NU dan Muhammadiah 

mencapai relasi positif pada tahun 1990 dan tidak lagi terjebak dalam 

permasalahan khilafiyah.   
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Nahdlatul Ulama Gorontalo terkait aktifitas pendidikan dimasa sekarang 

terlihat melalui daya tahan beberapa pondok pesantren dan juga perguruan tinggi 

yang ada disana. Misalnya Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Al-Huda dan 

juga Al-Khaerat yang menjadi orientasi pendidikan keagamaan dengan basis 

pengajaran ala Nahdlatul Ulama, dimana pondok pesantren ini memelihara 

kegiatan tahlil, maulid nabi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bernuansa tradisi 

keagamaan. Selain itu berdirinya Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) juga 

menjadi representasi NU sebagai organisasi Islam yang aktif.  

NU membangun pesantren, dan juga perguruan tinggi ini sebagai salah satu 

bentuk dakwah dalam rangka menjamin kemaslahatan rakyat.
91

 Sejarah mencatat 

bahwa Pondok pesantren Salafiyah Syafiiyah merupakan pondok pesantren NU 

pertama di Kabupaten Pohuwato yang didirikan oleh KH Ghofir.
92

 Kekuatan NU 

lainnya ada di pesantren Al-Huda dimana KH Abdul Rasyid Kamaru (ulama NU 

Gorontalo) merupakan sosok yang setia membimbing dan menjadi pengajar di 

pesantren tersebut. Hingganya dalam melakukan manuver kegiatan-kegiatan 

pendidikan NU, tokoh-tokoh NU ini mampu untuk melakukan akomodasi dalam 

relasi yang besar.       

Pada kenyataannya Nahdlatul Ulama dapat dengan mudah menyelaraskan 

dakwahnya dengan keadaan provinsi Gorontalo. Nahdlatul Ulama yang bergerak 

untuk pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek sering kali menemui hasil 

positif terlebih berhadapan dengan masyarakat adat
93

 Hal ini tentunya berlaku 

juga di Gorontalo. masyarakat pribumi yang menerima Islam pada perjalanan 

panjangnya di Gorontalo, mulai dari era Sultan Amai (15 M), Sultan Botutihe (17 
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M), dan Sultan Eyato (18 M), tidak dapat menapik kenyataan bahwa Islam yang 

tumbuh dan berkembang di tanah kecintaannya adalah Islam yang dipenuhi 

dengan aksentuasi tradisi yang mendarah daging. Hingganya prinsip beragama di 

Gorontalo dipertegas melalui istilah Adati hulahula‟a to Sara‟a, Sara‟a 

hulahula‟a to Kuruani yang berarti adat bersendikan syara‟ dan syara‟ 

bersendikan Kitabullah. Dengan kenyataan itu, Nahdlatul Ulama di Gorontalo 

sejak awal telah menemui peluang-peluang untuk melanggengkan organisasi di 

Gorontalo.  

NU dengan dakwahnya yang ramah dengan segenap tatanan adat Gorontalo 

mendapatkan tempat yang baik dihati masyarakat. Perjalanan Nahdlatul Ulama 

menempuh usaha-usaha yang selaras dengan intuisi-intuisi kebudayaan 

masyarakat lokal
94

 Hingganya Maulidan, Ngadi Wunu-Wunungo, Tumbilatohe, 

Mi‟raji serta masih banyak lagi tradisi ke-Islaman lainnya yang kian menghiasi 

bumi Serambi Madinah (Gorontalo). Pada titik ini Nahdlatul Ulama menjadi 

organisasi yang ikut menjamin terlaksananya Islam dengan tipologi keragaman 

budaya lokal di Gorontalo dalam praktik-praktik keagamaannya. 

Dalam mempertahankan eksistensinya di Gorontalo, NU selalu menekankan 

pola fikir dan perilaku (Manhaj al-Fikr wa Sirah) yang sesuai. Prinsip ini 

bertumpu pada 3 hal, diantaranya adalah sikap Tawassuth atau moderat yang 

diartikan sebagai berperilaku adil, dan tidak bersikap ekstrim dengan mudah 

menuduh pihak lain kafir.
95

 Selain itu sikap Tawazun dan Ta‟adul yang diartikan 

sebagai sikap bijaksana dan mampu tampil seimbang. Selain itu sikap Tasamuh 

(toleransi) juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dan mampu diterjemahkan 
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kedalam kehidupan sehari-hari dengan mentolerir perbedaan-perbedaan dalam 

keragaman di bumi Gorontalo.    

Sementara itu usaha untuk memenuhi kebutuhan kaderisasi terus berlanjut 

demi memelihara keberlangsungan hidup Nahdlatul Ulama di Gorontalo. Sejauh 

ini sebagaimana diberbagai daerah lainnya, telah banyak yang dilakukan oleh 

Nahdlatul Ulama dalam melanggengkan organisasinya terlebih dalam hal sumber 

daya manusia sebagai nahdliyin yang diwujudkan lewat kaderisasi.
96

 Tidak 

terkecuali di Gorontalo, NU Melakukan berbagai pemaksimalan terhadap 

pemanfaatan 2 basis underbow NU yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) dan juga GP Ansor NU, hingga berbagai kegiatan keagamaan demi 

pengejawantahan semangat Aswaja, namun kiranya hal ini masih perlu di 

tingkatkan lagi untuk progresifitas NU sebagai organisasi struktural. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 

kemudian didasarkan pada kajian lapangan. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang didasarkan pada latar alamiah untuk kemudian menafsirkan 

fenomena yang terjadi, analisis dengan gaya induktif, lebih menitik beratkan pada 

esensi makna daripada generalisasi serta memposisikan peneliti sebagai 

instrument kunci.
97

 Terkait hal ini tentunya peneliti harus menyajikan data sevalid 

dan sedetail mungkin mengenai gerakan dakwah Nahdlatul Ulama (NU) dalam 

mengatasi pemurtadan di desa Tabulo untuk menyajikan latar alamiah sebaik 

mungkin. 

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif yang akan mempertegas model 

penelitian tersebut. Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif terkait dengan 

penggambaran suatu fakta, data, maupun objek material yang bukan rangkaian 

angka tetapi merupakan ungkapan bahasa/wacana dengan menempuh interpretasi 

yang sistematis.
98

 Dari sini suatu hal yang perlu difahami bahwa pada penelitian 

deskriptif kualitatif tidak bertumpu pada sikap asumtif peneliti tetapi lebih 

memfokuskan pada penjelasan bahasan yang didasarkan pula pada rumusan-

rumusan masalah. 

Dalam pengolahan data penelitian kualitatif harus menyajikan data yang 

benar-benar sesuai dengan kenyataan. Adapun data disini dapat diklasifikasikan 
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menjadi data primer dan sekunder. Pada tahap pengelolahan kemudian akan 

dilakukan analisis data sesuai dengan cara kualitatif dan juga menggunakan 

pendekatan-pendekatan tertentu.   

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Tabulo, yang merupakan salah satu desa yang 

ada di kecamatan Mananggu, kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo. Lokasi ini 

ditetapkan dan dipilih sebagai lokasi penelitian untuk kemudian diadakan proses 

pengumpulan data, serta pengolahan data terkait “Gerakan Dakwah Nahdlatul 

Ulama (NU) Dalam Mengatasi Pemurtadan di Provinsi Gorontalo”. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk 

mempermudah penelitian. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut  dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Pendekatan Dakwah 

Ilmu dakwah diperlukan untuk membantu peneliti untuk lebih terarah dalam 

melihat strategi dakwah NU. Pada dasarnya Ilmu dakwah adalah ilmu yang 

mempelajari seluruh proses dakwah dan disandarkan terhadap metode 

ilmiahnya.
99

 Oleh karenanya dengan berdasar kepada ilmu dakwah maka peneliti 

mampu untuk lebih detail memahami segala pola dakwah yang dilakukan oleh NU 

terkait usaha mengatasi pemurtadan.   

2. Pendekatan Sosiologi 

Pada dasarnya Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu tentang bermasyarakat
100

 

Pendekatan sosiologi kemudian akan sangat membantu peneliti untuk melihat 

relasi masyarakat kecamatan mananggu sebagai masyarakat yang terdiri dari 

masyarakat muslim dan juga Kristen. Terlebih aksi pemurtadan atau Kristenisasi 
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terselubung di desa Tabulo sering kali diwujudkan melalui ranah-ranah sosial. 

Dengan itu pendekatan sosiologi dapat juga membantu peneliti untuk dapat 

memahami dinamika bermasyarakat yang dapat menjadi peluang-peluang aksi 

Kristenisasi disana.   

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, beberapa sumber dalam memperoleh data dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Sumber Primer 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sumber-sumber yang menjadi data 

primer untuk mengulas penelitian ini. Data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti.
101

 Data primer dalam penelitian ini yaitu 

tentang bagaimana strategi dakwah Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengatasi 

pemurtadan di desa Tabulo. Untuk hal tersebut peneliti langsung turun ke 

lapangan penelitian, melakukan pengamatan, serta mengumpulkan data dari 

beberapa informan diantaranya pengurus Nahdlatul Ulama di kecamatan 

Mananggu dan juga masyarakat kecamatan Mananggu. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan data yang diperlukan untuk menguatkan dan 

melengkapi data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 

beberapa sumber, diantaranya buletin-buletin Kristenisasi dan dakwah NU di desa 

Tabulo, data desa mengenai konversi agama, dan data-data terkait lainnya yang 

dapat menunjang penelitian ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu langkah dalam memperoleh data. Dalam 

observasi ataupun pengamatan peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan 

kondisi  lapangan penelitian secara langsung.
102

 Jenis observasi yang digunakan 

adalah observasi nonpartisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung dengan hal 

yang diamati, tetapi hanya mengamatinya saja. Setelah mengamati langsung 

lapangan penelitian, peneliti dapat mencatat hal-hal yang teramati sebagai data 

yang ada. 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara menjadi hal yang penting dalam menggali informasi dari 

informan. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian inipun adalah covert 

and overt interview atau wawancara tertutup dan terbuka.
103

 Wawancara terbuka 

adalah wawancara yang dilakukan dengan terbuka artinya pewawancara dan 

terwawancara sadar dengan proses wawancara tersebut. Sedangkan wawancara 

tertutup terjadi ketika terwawancara tidak mengetahui bahwa sedang terjadi 

wawancara. Hal ini ditempuh jika peneliti menggali informasi mengenai 

Kristenisasi dari pihak Kristen agar informasi lebih mudah didapatkan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam hal ini diperlukan untuk kelengkapan data penelitian. 

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, 

buku, surat, gambar/foto, prasasti dan lain-lain.
104

 Dalam penelitian ini peneliti 
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sebisa mungkin mengumpulkan berbagai hal diatas sebagai penguat data 

mengenai gerakan dakwah Nahdlatul Ulama terkait mengatasi pemurtadan di desa 

Tabulo. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen Penelitian dalam hal ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument 

utama. Adapun instrument pendukungnya berupa pena, buku catatan, alat 

perekam, kamera dan lain-lain. Instrumen pendukung diadakan sebagai alat bantu 

peneliti dalam mencatat, dan mengingat data yang berkenaan dengan penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan beberapa langkah dan 

cara sebagai beriut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu cara untuk menganalisa data. Reduksi data 

adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang 

dan mengorganisasikan data.
105

 Data-data yang diperolah dalam lapangan 

penelitian disikapi dengan hal-hal diatas agar bisa lebih sistematis.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dilakukan sebagai langkah kedua dalam analisis data. 

Penyajian data yang dimaksud disini adalah penyajian atas data yang telah 

tersusun yang kemudian bisa dilakukan penarikan kesimpulan terhadapnya.
106

 

Dalam menyajikan data tentunya peneliti memastikan bahwa reduksi data 

mengenai gerakan dakwah dalam mengatasi pemurtadan telah direduksi dengan 

baik dan terarah. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis 

data. Dalam hal ini tentunya peneliti harus tampil sebagai sentral, artinya tidak 

membiaskan penelitian agar pada tahapan verifikasi penelitian tidak mengalami 

kecacatan dalam hal kevalidan data. Data yang kemudian bermuara pada 

verifikasi data haruslah memenuhi syarat kelayakan dan juga konformitas.
107

 Jika 

semua hal terpenuhi sesuai standar maka kemudian verifikasi data menjadi 

sesuatu yang meyakinkan dan juga menjamin keilmiahan penelitian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Persistent Observation  

Persistent Observation adalah observasi yang dilakukan secara serius dan 

berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk mengamati dengan dan 

mendapatkan gambaran lapangan penelitian beserta kondisi yang sangat 

faktual dilapangan. 

2.  Trianggulation (Trianggulasi) 

 Trianggulasi data ini merupakan sebuah recheck and cross check terhadap 

 informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian untuk mendapatkan 

 sebauah sifat kompleks pada penelitian.
108

 Adapun dalam hal ini peneliti 

 perlu mencari informan sebanyak mungkin untuk menghimpun informasi 

 mengenai penelitian, mencari teori yang relevan, dan juga bisa melalui 

 focus group. 

3. Audit Trial 

Audit trial merupakan langkah dalam ranah pengecekan. Pengecekan ini 

meliputi data mentah (catatan lapangan, rekaman, dokumen, foto, konsep-
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kosep), juga terkait literatur yang dipakai, dan hal-hal yang berkaitan 

lainnya.
109

 Semua hal ini dilakukan dalam rangka untuk menunjukkan 

kredibilitas dari penelitian guna keabsahan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Tabulo 

1. Sejarah Singkat Desa Tabulo 

 Desa tabulo adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Mananggu, 

kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo. Desa ini berkode pos 96265. Terdapat 1 

sekolah SD, 1 sekolah ibtida‟iyyah, 3 masjid, dan 1 gereja di desa ini. Masyarakat 

desa Tabulo hidup dengan berbagai macam mata pencaharian, diantaranya sebagai 

PNS, bertani, nelayan, berdagang, dan beberapa profesi lainnya dalam menopang 

kehidupan ekonominya sehari-hari. 

 Sejarah desa Tabulo tidak pernah terlepas dari sejarah panjang terbentuknya 

kecamatan Mananggu. Kecamatan Mananggu dalam sejarahnya ditemukan oleh 

Bupu Hilala. Bupu Hilala merupakan seseorang yang berasal dari suku Polahi dan 

memiliki kemampuan untuk melihat potensi di kecamatan Mananggu.
110

 Sehingga 

dengan kemampuannya itu dia berhasil membangun lahan pertanian di kecamatan 

Mananggu yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Perjuangan beliau 

dilanjutkan oleh Bilaiya, lalu dilanjutkan lagi oleh Bilatual dan Bilaleya.    

 Nama desa Tabulo muncul kemudian menggantikan nama Mananggu. Namun 

akhirnya ditahun 2001 diputuskan kembali bahwa Mananggu menjadi sebuah 

kecamatan dan Tabulo menjadi salah satu desa yang ada di dalamnya. Desa 

Tabulo pada awal masa eksistensinya dipimpin oleh Tumbihe (1881-1893), 

kemudian dilanjutkan oleh Hulangata (1893-1898), hingga sekarang dipimpin 

oleh Suryanata Yusuf.     
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2. Letak Geografis Desa Tabulo 

Tabel I. Tabel Kondisi Umum Geografis Desa Tabulo
111

 

No Uraian Keterangan 

1 Luas Wilayah: 16.000,00/ha  

2 Batas Wilayah 

Utara : Desa Buti 

Timur : Desa Kaaruyyan 

Barat : Desa Mananggu 

Selatan : Desa Tabulo Selatan 

 

3 Topografi 

Dataran Rendah :400 Ha/m
2
 

Berbukit-bukit  : 115 Ha/m
2
 

Dataran Tinggi  : 315 Ha/m
2
 

Lereng Gunung  : 111,6 Ha/m
2
 

Tepi Pantai/Pesisir : 1,20 Ha/m
2
 

Kawasan Rawa : 80 Ha/m
2
 

Aliran Sungai  : 1,20 Ha/m
2
 

Bantaran Sungai : 30 Ha/m
2
 

 

4 Hidrologi: -  

5 Klimatologi 

Suhu    : ± 27 
0
C 

Curah Hujan  : ± 2000/3000 mm/thn 

Kelembaban Udara : 3, 25 

Kecepatan Angin : - 

 

6 Luas Lahan Peruntukkan  
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Luas Pemukiman  : 69,5 Ha/m
2
 

Luas Pertanian    : 125 Ha/m
2
 

Luas Persawahan  : 8 Ha/m
2
 

Luas Perkebunan  : 350 Ha/m
2
 

Luas Kuburan   : 0,25 Ha/m
2
 

Luas Perkantoran  : 0,75 Ha/m
2
 

Luas Tambak Rakyat : 10 Ha/m
2
 

Luas Area Pegunungan : 420, 5 Ha/m
2
 

 Desa Tabulo merupakan bagian dari kecamatan Mananggu dan juga sebagai 

desa yang lebih padat aktifitasnya dibanding desa-desa tetangganya. Selain desa 

Tabulo, ada juga desa-desa lainnya di kecamatan Mananggu diantaranya desa 

Bendungan, Buti, Kaaruyyan, Kramat, Mananggu, Pontolo, Salilama, Tabulo, dan 

Tabulo Selatan. Namun desa Tabulo disebut sebagai desa sentral karena berada di 

tengah-tengah desa lainnya, selain itu desa Tabulo juga terbentang sepanjang jalan 

Trans. Di desa Tabulo ini juga menjadi pusat kegiatan perdagangan masyarakat, 

terminal trans, tempat berdirinya puskesmas kecamatan, kantor kecamatan, masjid 

kecamatan, serta aktivitas administratif kecamatan Mananggu lainnya. 

 Aktifitas masyarakat di desa Tabulo menjadi lebih padat karena faktor letak 

kecamatan Mananggu. Hal ini dipengaruhi karena letak kecamatan Mananggu 

yang merupakan batas antara kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato. 

Hingganya masyarakat kabupaten Pohuwato seperti orang-orang dari desa Paguat 

dan sekitarnya juga sering kali secara masif masuk ke kabupaten Boalemo atau 

tepatnya masuk ke kecamatan Mananggu. Oleh karenanya kegiatan berdagang di 

desa Tabulo tidak hanya dilakukan oleh penduduk asli desa Tabulo saja, mereka 

yang berasal dari kabupaten yang berseberanganpun ikut berdagang dan mencari 

nafkah di desa Tabulo. 
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 Secara umum desa Tabulo menjadi salah satu desa yang baik secara 

infrastruktur. Letak desa Tabulo yang  berada di sepanjang jalanan trans dan 

sekitarnya menjadikan akses di desa Tabulo terbilang sangat baik. Jalanan yang 

baik ini membuat masyarakat setempat tidak menemui kesulitan yang berarti 

dalam hal akses perjalanan dan memaksimalkan aktifitas-aktifitas lainnya. Hal ini 

terus membaik seiring berjalannya program pemerintahan bupati Boalemo sejak 

tahun 2012 yang diprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur yang kemudian 

mampu dilanjutkan hingga sekarang. 

 Bebagai agenda kecamatan dilaksanakan di desa Tabulo. Desa Tabulo sebagai 

desa yang disebut sebagai desa sentral menjadi titik pelaksanaan berbagai agenda 

yang digagas pemerintah kecamatan Mananggu. Di desa Tabulo ini terdapat 

lapangan kecamatan yang menjadi kiblat pelaksanaan agenda-agenda formal 

ceremonial. Selain acara-acara pelaksanaan agenda resmi seperti upacara 

peringatan hari nasional, pagelaran adat, di lapangan ini juga sering diadakan 

pertemuan antara umat Kristen dan Islam sehingga keharmonisan antar pemeluk 

agama mampu mencerminkan keharmonisan antar agama atau secara khusus antar 

penduduk desa Tabulo dan desa tetangganya yaitu desa Kaaruyyan yang menjadi 

tempat bermukim para pemeluk agama Kristen.  

3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Tabulo 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Tabulo Tahun 2020
112

 

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Keterangan 

1 Laki-Laki 764  

2 Perempuan 772  

3 Jumlah 1.536  
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tabulo Tahun 2020
113

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 SD 148  

2 SMP 101  

3 SMA 82  

4 Diploma/Sarjana 159  

 

Tabel 4 

Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Tabulo Tahun 2020
114

 

No Agama Jumlah Keterangan 

1 Islam 1.419  

2 Kriten Katolik 3  

3 Kristen Protestan 114  

4 Budha -  

5 Hindu -  

6 Konghucu -  
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B. Bentuk Dakwah NU Dalam Mengatasi Pemurtadan di Desa Tabulo 

 Gorontalo adalah kawasan provinsi pemekaran dengan status penduduk 

mayoritas muslim. Dalam sejarahnya provinsi Gorontalo awalnya menjadi bagian 

dari kawasan Sulawesi Utara, hingga berhasil memisahkan diri pada tahun 

2001.
115

 Fakta sejarah menjelaskan bahwa saat masih termasuk dalam kawasan 

Sulawesi Utara Gorontalo memang telah memeluk Islam sebagai agama 

masyarakat pribumi sejak masa Limo lo Pohalaa (lima kerajaan). Hal ini tentunya 

tidak terlepas dari perjuangan raja-raja Gorontalo dan juga mubalig-mubalig yang 

didatangkan masuk ke daerah ini.  

 Saat ini, meskipun Gorontalo sebagai provinsi dengan status mayoritas Islam 

namun penduduk non-muslim dapat hidup dengan rukun didalamnya. Selain 

agama Islam, Gorontalo juga dihuni oleh pemeluk agama-agama lain seperti 

Hindu, Budha, Kristen Katolik, dan juga Protestan. Namun perbedaan akidah ini, 

tidak menjadi alasan konflik antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama 

lainnya. Lebih khusus dalam intensitas sosial, masyarakat Islam selalu berusaha 

untuk menjadi kaum mayoritas yang baik bagi pemeluk agama yang minoritas.  

 Keadaan yang terjalin baik antar pemeluk agama di Gorontalo ini terlihat 

sedikit terusik oleh bertemunya aktivitas pemurtadan dan dakwah NU di desa 

Tabulo. Terjadinya gerakan pemurtadan ini dilakoni oleh beberapa oknum Kristen 

dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Riswan Abidin selaku masyarakat di desa Tabulo bahwa aksi Kristenisasi 

memang telah dilakukan dengan  berbagai cara. 

 “Mabolo layita tati londo Kaaruyyan hemo hutu parakara. Tatiye heajariya 

liyo lo bulawahu asali mali Kristen ati. Wanu mamo karaja toli tatiye, hebagiya 

                                                             
 

115
Momy A Hunowu, Linula Molalahu (Cet.1; Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), h. 7 



63 
 

 
 

liyo boyito selembaran, wawu kadang kala olo heponika li tatiye ati mongobuwa 

lo Isilamu. Pokonya dadata boti kalakuan li tatiye,” ujar Riswan.
116

 

 Dalam wawancara ini Riswan menyatakan orang dari Kaaruyyan selalu 

membuat masalah lewat pengajaran-pengajaran mengenai ke-Kristenan agar 

masyarakat muslim menjadi murtad dan  menerima ajaran Protestan. Pengajaran 

tentang Kristen itu dilakukan ketika umat muslim bekerja ditempat mereka, lewat 

selembaran atau juga lewat pernikahan dengan  masyarakat muslim hingga wanita 

muslim dibaptis.   

 Melakukan penyebaran ajaran Kristen kepada umat muslim di desa Tabulo 

dinilai mengusik dan sangat mengganggu pemeluk agama Islam di sana. Berbagai 

protes datang dari masyarakat setempat yang memang telah beragama Islam. 

Tentunya kemungkinan akan semakin menguatnya pemurtadan ini terus menjadi 

buah kekhawatiran warga tabulo. Apalagi melihat aksi pemurtadan tersebut 

datang dengan intensitas yang kuat. Menyambung penjelasan diatas, Hartono 

Suhadi dalam wawancaranya menilai aksi-aksi penyebaran ajaran Kristen tersebut 

akan merusak asas saling menghormati antar pemeluk agama yang sudah 

terbangun lama di desa Tabulo  

 “Ma dadata uhe odungga lami yatiya boti bulawahu hemo rayu dee oli tawu 

Isilamu to kambungu latiya botiye, heohia lingolia bantuan bo saki lio 

wunuwunuhe olo boito ajaran li tatiye. Ami yatiya dja kabaratani wanu uhe 

ajariya limongolia ta Kristen olo, bo umooyingo lamiyatiya ami uma jelas tawu lo 

Isilamu debo heajariya liyo. Amiyatiya boti yayakini to Allah hu Ta‟ala, dja mahe 

marosai mayi lo ajaran uweo,” tutur Hartono Suhadi.
117
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 Hartono Suhadi mengatakan praktek Kristenisasi itu telah banyak ditemukan 

oleh mereka. Mereka mengiming-imingi umat muslim dengan bantuan yang akan 

diberikan secara terus menerus jika mau untuk murtad dan mengikuti ajaran 

mereka. Hartono dengan tegas mengungkapkan bahwa jika pengajaran mengenai 

ke-Kristenan itu dilakukan kepada sesama umat Kristen maka tidak ada masalah 

dan dia sama sekali tidak akan merasa keberatan. Tetapi ketika hal itu dilakukan 

kepada mereka yang sudah memiliki keyakinan dan bertauhid kepada Allah SWT 

maka hal itu jelas menjadi masalah dan dia tidak akan pernah setuju dengan hal 

itu.  

 Dengan berlangsungnya Kristenisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini 

kemudian semakin membuat resah masyarakat setempat. Setiap minggunya aksi 

pemurtadan oleh oknum Kristen ini terlihat datang dengan pendekatan serta 

bentuk yang berbeda. Akhirnya hal ini pula yang menjadi alasan NU untuk benar-

benar mencurahkan segenap potensi dakwahnya demi menekan penetrasi gerakan 

Kristenisasi dalam visi pemurtadan yang terjadi di desa Tabulo tersebut. Tentunya 

NU yang dikenal dengan loyalitasnya dalam menjamin hak terhadap pemeluk 

agama minoritas dituntut untuk memeras otak dalam menyikapi hal ini.
118

 Ada 

berbagai cara yang ditempuh demi menciptakan strategi-strategi dakwah NU yang 

cocok dalam meredam oknum-oknum pelaku Kristenisasi ini. Kasim selaku ketua 

MWCNU kecamatan Mananggu mengungkapkan bahwa merealisasikan dakwah 

NU untuk menghentikan laju pelaku Kristenisasi bukanlah hal yang mudah. 

Tentunya untuk itu semua banyak sekali pertimbangan yang  harus difikirkan 

terutama dalam menghindari masalah dengan pihak gereja yang ada di sana. 

 “Untuk meredam gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh beberapa oknum 

dari desa Kaaruyyan kami harus tegas dan jeli dalam melihat segala peluang-
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peluang yang ada dan juga menghindari aksi-aksi yang malah akan membuat 

masalah baru. Karena selain mengusung strategi dalam menekan gerakan 

pemutadan atau Kristenisasi ini, kami juga harus menjunjung tinggi semangat 

toleransi antara Islam dan juga Kristen. Berkenaan dengan hal ini, maka kami 

tidak langsung menyasar oknum-oknum pelaku dari pihak Kristen, namun kami 

fokus untuk melakukan penguatan akidah dan juga mencipatakan nuansa desa 

Islami di desa Tabulo. Sebab dengan cara ini kami semakin lebih yakin akan 

mampu untuk memperkuat akidah Islam masyarakat setempat dan menunjukkan 

kepada pihak Kristen terutama kepada oknum pelaku Kristenisasi bahwa kami 

berusaha untuk selalu menciptakan perdamaian sesama agama melalui semangat 

toleransi kami dan merekapun harus ikut mengkampanyekan toleransi itu. Melalui 

sikap itu diharapkan praktek-praktek penyebaran ajaran Kristen yang mengganggu 

dan dianggap tidak fair itu bisa dihentikan karena berpotensi melahirkan masalah 

yang lebih besar,” jelas Kasim dalam wawancaranya.
119

     

 Gerakan dakwah NU dalam menghentikan aksi pemurtadan di desa Tabulo 

mendapatkan berbagai dukungan dari pihak terkait. Rina Tambio selaku pengurus 

MWCNU Mananggu mengatakan bahwa pihak pemerintah turut ikut mendukung 

pelaksanaan agenda dakwah melalui kegiatan-kegiatan NU di desa Tabulo. 

Begitupun masyarakat setempat yang merasakan manfaat besar yang bisa 

dipersembahkan NU melalui kegiatan-kegiatan dakwahnya. Berdasarkan hal itu 

maka kemudian melaksanakan berbagai kegiatan dakwah di desa Tabulo mampu 

terealisasikan dengan dukungan yang cukup besar. 

 “Semenjak masuk laporan-laporan warga muslim desa Tabulo tentang adanya 

praktek Kristenisasi, ditambah lagi hal ini dianggap sebagai hal yang mengganggu 

umat muslim desa Tabulo, dengan ini maka kemudian kami dari NU lewat 
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instruksi dari ketua dan juga dengan restu dari pemerintah desa memutuskan 

untuk merancang kegiatan-kegiatan dalam rangka memberikan penguatan-

penguatan akidah kepada masyarakat juga. Banyak  kegiatan yang kami rancang 

dan mampu terlaksanakan hingga sekarang, misalnya dakwah lewat jalur budaya, 

memberikan bantuan sosial, melaksanakan diskusi lintas agama dan tidak 

menutup kemungkinan kami mampu untuk melaksanakan lebih banyak kegiatan 

dakwah lainnya jika memang masih perlu dilakukan,” ujar Rina Tambio.
120

  

 Metode dakwah yang dilakukan oleh NU dalam meredam Kristenisasi 

terselubung diaplikasikan lewat penerapan strategi-strategi yang dilakukan secara 

sistematis dan continue. Adapun beberapa pelaksanaan dakwah tersebut antara 

lain: 

1. Wunungo 

 Wunungo merupakan salah satu dakwah melalui pendekatan Budaya.  Secara 

bahasa wunungo seringkali diartikan sebagai renungan. Dilihat dari segi 

pelaksanaannya wunungo difahami sebagai kegiatan membaca Alquran yang 

diiringi dengan syair-syair yang berisi dengan petuah dan nasihat. Pada dasarnya 

wunungo dianggap sebagai salah satu cara yang paling baik dalam mengajarkan 

orang Gorontalo yang sering salah dalam membaca Alquran.
121

 Namun oleh NU 

di desa Tabulo, wunungo ini kemudian dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam 

pola strategi dakwahnya dengan sedikit melakukan variasi terhadap kegiatan ini. 

Variasi yang dimaksud berupa penambahan terhadap syair-syairnya. Dengan aktif 

melaksanakan wunungo seperti ini nuansa Islami di desa Tabulo diharapkan dapat 

terus terasa bahkan semakin menguat serta tidak mampu dipengaruhi oleh 

aktifitas-aktifitas yang melalaikan akidah.  
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 Adapun berbagai syair wunungo yang bertujuan untuk memperbaiki bacaan 

Alquran misalnya: Poopiyohe ngadimu, Nabi totilimu, ngadimu poopiyohu, Nabi 

hidungohe.
122

 Syair tersebut merupakan bagian tengah dari syair wunungo. Syair 

tersebut mengandung arti “perbaiki bacaan Alquranmu, Nabi disampingmu, 

perbaiki bacaan Alquranmu, Nabi sedang mendengarkan. Inilah kemudian inti 

dari syair wunungo, dimana sejak awal wunungo telah dilaksanakan di Gorontalo 

untuk membumikan aktifitas membaca Alquran dengan baik dan benar secara 

masif.  

 Dalam gerakan dakwah NU wunungo dilakukan secara rutin dan dijadwalkan 

1 kali dalam seminggu. Wunungo biasanya hanya dilantunkan ketika peringatan 

hari-hari besar Islam, dalam pelaksanaan MTQ,  ataupun moment ke-Islaman 

lainnya.
123

 Akan tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi di desa Tabulo, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Djafar bahwa gerakan dakwah NU lewat 

pelaksanaan wunungo telah dilakukan lebih intens dan mengalami penambahan 

pada syair-syairnya.  

 “Wunungo sudah lebih sering dilaksanakan di desa Tabulo. Wunungo 

dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yaitu pada malam senin. Syair wunungo yang 

dilantunkan di Tabulo berbeda dari syair yang biasanya. Jika dalam pelaksanaan 

umumnya wunungo berisi nasehat memperbaiki bacaan Alquran saja, maka 

wunungo yang diakomodir oleh NU syairnya dibagi menjadi 3 substansi yang 

berbeda setiap minggunya. Wunungo di Tabulo berisi tentang nasehat 

memperbaiki bacaan Alquran, penguatan-penguatan akidah Islam, dan terakhir 

berisi tentang nasehat dalam bersikap kepada non-muslim,” ulas Andi Djafar.
124
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 Pelaksanaan wunungo di desa Tabulo tidak mengalami perubahan dalam tata 

cara pelaksanaannya. Wunungo dilakukan dengan sebuah kelompok yang 

beranggotakan 5 sampai 6 orang, dengan formasi 1 orang sebagai pembaca 

Alquran dan sisanya berada tepat dibelakang pembaca Alquran untuk 

membacakan syair-syair disetiap jeda pembacaan Alquran yang telah ditentukan. 

Syair-syairnyapun dilantunkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Gorontalo. 

Pelaksanaan wunungo di desa Tabulo terlihat lebih aktif daripada desa lainnya 

bahkan pelaksana wunungo yang memang merupakan penduduk asli desa Tabulo 

terlihat begitu antusias dan bersemangat dalam memaksimalkan penampilan 

mereka.  

 Kegiatan wunungo seperti ini dinilai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

masyarakat. Hingganya wunungo menjadi salah satu pilihan ketua MWCNU 

untuk masuk kedalam daftar agenda dakwah NU di desa Tabulo. Kasim 

menegaskan bahwa dia percaya wunungo dapat memantapkan desa Tabulo 

menuju desa yang bernuansa Islami. 

 “Kami berusaha untuk mengangkat kegiatan wunungo ini untuk dapat tampil 

lebih aktif di desa Tabulo hingga kemudian kesan desa Islami benar-benar dapat 

menjadi identitas desa Tabulo. Kegiatan wunungo ini memang menjadi salah satu 

aset budaya daerah yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat. 

Apalagi di desa Tabulo memang telah dibentuk kelompok wunungo yang terdiri 

dari kaum pria dan juga wanita. Kami berfikir jika predikat Islami telah terbangun 

di desa Tabulo, maka praktek Kristenisasi yang dianggap mengganggu itu tidak 

akan mampu untuk bergerak bebas apalagi sampai mempengaruhi masyarakat 

setempat,” tegas Kasim.
125
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 Pada tahapan aplikatifnya, syair-syair yang terdapat dalam setiap pelaksanaan 

wunungo di desa Tabulo dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Syair Nasehat Memperbaiki Bacaan Alquran 

 Assalamu‟alaikum hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, sekalian yang 

terhormat, aduhai ibu dan bapak, pikirkan sedalam-dalam agama Islam mulia, 

amin illah yaumiddin. Poopiyohe ngadimu, poopiyohe ngadimu, poopiyohe 

ngadimu, nabi-nabi totilimu, poopiyohe ngadimu, poopiyohe ngadimu, poopiyohe 

ngadimu, nabi-nabi hidungohe. Amiyatiya mamohintu mohuwalingo, Bolo maapu 

Allah bolo maapu, malo oganggu lo buluhuto, mohile du‟a du‟a to Allah hu ta‟ala 

otutumulo, modunggaya poli, to tadarus peentha mayi, bolo maapu Allah bolo 

maapu, amiyatiya mamohintu
126

.   

 Syair yang berbahasa Gorontalo mengandung makna: perbaiki bacaan 

Alquranmu, nabi-nabi disampingmu, perbaiki bacaan Alquranmu, nabi-nabi 

mendengarkan. Kami pamit untuk pulang, ampuni kami ya Allah, jika hendak 

mengganggu hingga menjadi ribut, memohonkan doa kepada Allah dalam 

kehidupan, agar bisa bertemu di tadarus kedepan, mohon maaf kami akan pamit. 

b. Syair Penguatan Akidah 

 Assalamu‟alaikum ibu bapak, terimakasih telah bertempat disini, kita semua 

dalam agama keselamatan, malam ini permohonan kepada Allah pencipta yang 

benar, agama satu Islam kemuliaan, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali 

Allah SWT. Malo sambe sikisa ti Nabi lopotumulo imani, atiolo batanga 

mongowutato sahabati wawu ta mopiyohu imani liyo, ito botiye bolo mo tabiya 

wawu moamali, mawolo moo sukari manusia, bayangiya wanu pate lotumulo 

mato buloo, toliango lo Eya dja oputu liyo, bo napasi oputuwa liyo, bayangiya yio 

dja to agama Isilamu, openu ponu dja lomeheta bo ruh mayilapalo, posalamatiya 
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batanga, dja tolai Isilamu openu batanga dja beresi, dja tolai Isilamu openu 

mamoopate, elayi mayi usikisa bo Allah hu ta‟ala uhe kalimamu, elayi mayi, elayi 

mayi. Malam ini iman didoakan bertambah, menjadi taat kepada Allah, mencintai 

Nabi disepanjang waktu, syahadat tenang dalam hati, mohon maaf kami ucapkan, 

pamit kami tuturkan, assalamu‟alaikum.  

 Pada bagian bahasa Gorontalo mengandung arti: sungguh disiksa Nabi dalam 

menyebarkan Iman, sungguh kasihan diri Nabi keluarga Nabi dan juga manusia-

manusia saleh yang mengikuti Nabi, kita tinggal menyembah dan beramal kepada 

Allah saja, apa susahnya hai manusia, bayangkan jika ajal sudah di kerongkongan, 

kasih sayang Allah tiada putusnya namun nafas akan berakhir, bayangkan jika 

tidak dalam agama Islam, meskipun air mata tidak keluar namun ruh telah 

tersesat, selamatkan diri, jangan meninggalkan Islam sekalipun diri tak suci, 

jangan tinggalkan Islam hingga mati, ingat dalam keadaan paling sulit hanya 

Allah yang kau panggil, ingatlah, ingatlah. 

c. Syair Nasehat Bersikap Kepada Non-Muslim     

 Assalamu‟alaikum saudara-saudari seiman, selamat malam saudari-saudari 

yang sama hidup, syukuri iman Islam mengikat kita, syukuri kita saling jaga. 

Moondo tahe naowa deeTihi daa, sajada humbatalo salamati todualo, totolianga 

lo manusia dja mobu‟a, tatotilimu tiyangumu mo tabia, ta ambahi ma‟a mohuyula 

totumulo usama-sama, Hulandalo tambatindo dja mobu‟a openu mobedawa, 

silikisa wanu mopateya, sababu mohuyula to hilawo wawu batanga. Paralu 

dahalo to tabiya li taatiye, asali dja mo dudu‟a to uyakiniya lio, tatiye olo 

manusia motolianga wawu hedahawa, ohia taluhu ugaga toli tatiye, ta Isilamu 

motolianga to ngangaami lo manusia, ohia u‟alolo toli tatiye, asali ondonga uhe 

pohutuwa li Nabindo, bolo utiye umowali poposambelo, bolo maapu dja bolo 
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poingo mongowutato mongodula‟a, amiyatiya mamohindu, barakallahu 

assaamu‟alikum. 

 Bahasa Gorontalo dibagian diatas mengandung makna: Melihat orang-orang 

pergi ke masjid besar, sejadah dibentangkan keselamatan didoakan, kasih sayang 

antara manusia tidak pernah putus, orang disampingmu ajaklah untuk shalat, 

orang diseberangmu bantulah mereka dikehidupan, Gorontalo tempat kita tidak 

terpisah sekalipun berbeda, sungguh tersiksa jika harus bertengkar, sebab tolong 

menolong telah ada dalam hati dan diri. Mereka juga manusia saling menyayangi 

dan menjaga, berikan air yang bagus untuk mereka, orang Islam itu menyayangi 

sesama manusia, berikan makanan yang baik kepada mereka, agar terlihat yang 

dilakukan oleh Nabi, hanya ini yang dapat disampaikan, mohon maaf jangan 

marah saudara sekalian, kami akan pamit, barakallah assalamu‟alaikum. 

 Dalam menampilkan wunungo biasanya syair dibagi menjadi 3 tahap. Pada 

tahap pertama pembaca Alquran membacakan beberapa ayat kemudian berhenti 

dan penyair yang berada di belakangnya bersyair dengan beberapa bait syair. Pada 

tahap pertama ini disebut dengan syair pembuka. Setelah syair tahap pertama 

pembaca Alquran melanjutkan bacaannya kemudian berhenti lagi untuk masuk 

pada syair tahap kedua. Syair kedua ini disebut dengan syair atau wunungo 

pertengahan. Dan seperti itu seterusnya hingga sampai pada syair penutup atau 

wunungo penutup. Wunungo dilantunkan dengan nada yang khas dan dengan 

suara yang lantang. 

2. Paiya Lohungo Lopoli 

 Selain wunungo seni budaya lainnya yang dijadikan sarana dakwah oleh NU 

di desa Tabulo adalah paiya lohungo lopoli. Untuk menekan pengaruh penyebaran 

ajaran Kristen di desa Tabulo NU melaksanakan kegiatan kebudayaan berupa 

paiya lohungo lopoli yang dikenal dengan salah satu kegiatan kebudayaan khas 
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Gorontalo. Pada dasarnya kegiatan ini memiliki inti yang sama dengan wunungo, 

yaitu melantunkan syair.
127

 Syair-syair dalam paiya lohungo ini biasa dibawakan 

dalam acara-acara atau perhelatan kebudayaan, pesta panen, syukuran, festival, 

perlombaan dan berbagai peringatan kedaerahan serta ke-Islaman lainnya. 

 Paiya lohungo lopoli merupakan warisan tak benda Gorontalo yang memiliki 

berbagai prinsip nilai. Dalam syair-syair paiya lohungo lopoli terkandung nilai 

keagamaan, moral, kesetiaan, sosial, historis, etika, dan kepahlawanan.
128

 

Hingganya syair-syair ini kemudian mampu membawa efek yang besar dalam 

cakrawala penguatan mental dan akidah ke-Islaman masyarakat Gorontalo. 

Adapun ragam dari pelaksanaan paiya lohungo lopoli adalah sebagai berikut:
129

   

a. Polebuhu 

 Puisi yang mengandung pidato (nasehat). Biasanya ragam jenis ini dilakukan 

oleh baate (pemangku adat), atau tahuli (mantan pejabat). Ragam jenis ini biasa 

dilaksanakan setelah upacara-upacara adat. 

b. Mala-mala 

 Bagian ini biasanya dilaksanakan pada pembukaan acara. Tujuan dari ragam 

mala-mala adalah untuk memberitahukan bahwa acara akan segera dimulai. Pada 

moment khusus, seperti pelaksanaan hari raya idul fitri, dan hari-hari besar Islam 

lainnya, mala-mala sering diistilahkan dengan Monggumo. Pelaksana ragam ini 

adalah pemangku adat atau baate. 
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c. Teleningo 

 Teleningo adalah ragam jenis puisi filsafat. Substansi dari teleningo adalah 

pengajaran tentang nasehat keagamaan. Biasanya menyinggung tentang 

konsekuensi hidup dan tuntunan untuk menyembah Allah SWT.  

d. Lumadu 

 Lumadu adalah ragam yang berisi tentang teka-teki jenaka ataupun hal-hal 

yang serius. Lumadu juga biasanya disyairkan dengan metafora-metafora untuk 

menyinggung sesuatu ataupun menguatkan sesuatu. 

e. Bunito 

 Bunito berbentuk seperti mantra-mantra. Biasanya dilantunkan dalam acara 

memasuki rumah baru, hajatan dalam membuka lahan pertanian, ataupun turun ke 

medan perang.  

f. Lohidu 

 Lohidu biasanya dilakukan antar pasangan muda-mudi. Biasanya berisi 

tentang nasehat pergaulan, percintaan, dan sebagainya. Jenis ini lebih intens 

dilaksanakan dan dapat lebih mudah ditemukan pada acara-acara kelompok 

remaja. 

 Dalam kegiatan paiya lohungo lopoli ketua NU dan segenap warga nahdliyin 

berusaha untuk melaksanakannya semaksimal mungkin. Rina Tambio selaku 

pengurus NU menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan ini NU 

harus matang dalam persiapannya. Dengan itu kegiatan paiya lohunglo lopoli 

akan sukses dan menjadi salah satu agenda yang positif terutama dalam 

menghentikan laju pengaruh gerakan pemurtadan di desa Tabulo.  

 “Kegiatan paiya lohungo lopoli ini dilaksanakan oleh NU untuk melawan aksi 

beberapa orang Kristen yang dilaporkan oleh masyarakat muslim setempat. Dalam 

kegiatan ini kami menyiapkan tempat, tim pelaksana, hidangan untuk orang yang 
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hadir, serta seluruh kebutuhan pelaksanaan acaranya. Kegiatan ini kami lakukan 

secara rutin setiap minggunya. Kami melaksanakannya setiap malam kamis. 

Kegiatan ini selalu ramai diikuti oleh kaum muda hingga yang sudah tua. Bahkan 

kami juga turut mengundang umat Kristen dalam acara ini. Kegiatan ini kami pilih 

karena kegiatan ini sangat menarik dan menghibur selain itu sejak dulu kegiatan 

ini telah menjadi alternatif yang sering digunakan untuk menyampaikan nasihat-

nasihat. Hal ini dikarenakan paiya lohungo lopoli berbentuk pelantunan syair yang 

dibawakan dengan gaya nyanyian yang khas dan dikenal oleh orang Gorontalo,” 

ujar Rina Tambio.
130

   

 Dalam penjelasan narasumber diatas dijelaskan bahwa NU benar-benar 

mengakomodir kegiatan ini secara serius. Seluruh kebutuhan acara dipenuhi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan acara dapat berjalan dengan selancar 

mungkin. Pelaksanaan kegiatan paiya lohungo lopoli dibawakan dengan formasi 

pengiring dan penyair. Pengiring biasanya berjumlah 2 orang, sementara 

penyairnya berjumlah 2 hingga 4 orang. Alat yang digunakan adalah gambus dan 

marwas.
131

 Dalam teknis pelaksanaannya penyair saling membalas pantun, 

dimana syair-syair dalam pantun berisi nasehat dan juga harapan-harapan para 

leluhur. Adapun Isi dari syairnya berisi tentang beberapa hal, misalnya tentang 

hubungan 2 sejoli, ketaatan kepada Allah SWT, Watopo lo Tolianga (beratap 

dalam kasih), dan Kaaruyyan wayito liyo (Kaaruyyan bagian darinya). Terkait 

penyairan dalam paiya lohungo ini, Romin Musmin yang juga merupakan 

pengurus MWCNU Mananggu berharap melalui substansi syairnya akan ada efek 

positif bagi masyarakat setempat.   
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 “Kegiatan paiya lohungo lopoli ini sangat dikenal dalam rutinitas budaya 

orang Gorontalo. Kami berharap syair-syair paiya lohungo lopoli mampu 

memberikan impact yang nyata kedepannya. Jika diperhatikan kegiatan paiya 

lohungo ini memanglah sangat seksi dan menarik. Hal ini bisa kita saksikan 

diberbagai pentas paiya lohungo lopoli di Gorontalo, jika tema paiya lohungo 

lopoli berkaitan dengan hal jenaka maka riuh penonton yang tertawa itu akan 

sangat terasa. Hal inipun yang ingin kami capai, ketika paiya lohungo lopoli 

syairnya disesuaikan dengan tema dakwah dan penguatan terhadap akidah Islam, 

maka itu akan berdampak baik terhadap ketahanan iman masyarakat desa 

Tabulo,” ungkap Romin Musmin.
132

     

 Berbagai syair dalam paiya lohungo lopoli memiliki makna yang dalam dan 

penuh  dengan nilai-nilai keluhuran. Berbagai syair dalam aktifitas kebudayaan ini 

kemudian di sesuaikan dengan momentum yang dihadapi.
133

 Di desa Tabulo 

sendiri berbagai macam syair dibawakan dalam pentas ini. Misalnya syair 

“Pohama mayi labiya ohiya deli Takiya, popuasa po tabiya salamati to dunia”, 

arti dari syair ini adalah ambillah siput berikan kepada kak Kiya, berpuasa dan 

sembahyang keselamatan di dunia. “Lambimu hilama lo dihe, huide  mayi polahe, 

tolianga deli tatiye, Isilamu memangi odie”, makna dari syair ini adalah pisangmu 

diambil monyet, dari bukit tempat turunnya, kasih sayang terhadap mereka (umat 

non-muslim), itulah Islam yang sesungguhnya.
134

 Syair-syair seperti ini kemudian 

dilantunkan secara berbalas oleh penyairnya. Dalam pelaksanaan acara ini umat 

Kristen juga turut disertakan dan tampil bersama umat Islam. Deniyan tailo selaku 

                                                             
 

132
Romin Musmin (36 Tahun), Pengurus MWCNU kecamatan Mananggu, Wawancara, di 

desa Tabulo, 27 Mei 2021. 

 
133

Yumanraya Noho, Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda “Paiya Lohungo Lopoli” 

Sebagai Atraksi Wisata Budaya ,di Gorontalo, Aksara 4, No. 2 (2018): h. 188 

 
134

MWCNU Mananggu, “Syair Paiya Lohungo Lopoli” (Naskah Syair yang Disusun Untuk 

Pelaksanaan Paiya Lohungo Lopoli), h. 2   



76 
 

 
 

pengurus gereja menyatakan bahwa dalam acara ini pula mereka (umat Kristen) 

juga turut diundang dan ikut serta dalam pentasnya. 

 “Kami mengakui bahwa umat muslim desa Tabulo sangatlah bersikap baik 

terhadap kami pemeluk iman Kristen. Hal itu terlihat dari berbagai hal yang 

terbangun dalam hubungan kami dengan umat muslim, misalnya dalam acara 

paiya lohungo lopoli saya sering diundang untuk menghadirinya. Namun tidak 

hanya sampai disitu, saya juga diberikan kesempatan untuk ikut melantunkan 

syair di acara tersebut. Syair yang saya bawakan adalah syair tentang umat Kristen 

yang mampu hidup bersama dengan umat Islam dan juga mampu untuk saling 

menghormati. Dalam membawakan syair ini saya menyesuaikan dengan budaya 

paiya lohungo dimana dalam melantukan syairnya saya menggunakan bahasa 

Gorontalo. Dengan dilibatkannya pada acara seperti ini kami jelas merasa mampu 

untuk terus mendukung semua rangkaian acara umat muslim dan tidak akan 

melakukan hal-hal yang mengganggu hubungan antara kami dan mereka,” beber 

Deniyan Tailo.
135

  

 Dalam wawancara diatas dijelaskan pada kesempatan tertentu pula tepatnya 

pada bagian syair tentang Kaaruyyan wayito liyo penyairnya adalah umat Kristen 

dari desa Kaaruyyan. Syair-syair pada bagian ini ditulis langsung oleh umat 

Kristen yang memahami bahasa Gorontalo. Setelah ditulis mereka mendiskusikan 

kelayakan syair tersebut untuk kemudian ditampilkan diacara paiya lohungo 

lopoli tersebut. Berbeda dengan umat muslim desa Tabulo yang memang telah 

fasih menyairkannya dengan bahasa Gorontalo, umat Kristen yang ikut 

melantunkan syair menggunakan teks dalam melantunkan syair karena mereka 

tidak terlalu fasih dalam berbahasa Gorontalo. Namun dengan antusiasme yang 
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tinggi hal itu tidak menghalangi proses pelaksanaan paiya lohungo lopoli hingga 

pelantunan syairpun bisa diselesaikan hingga akhir.  

 Wunungo dan paiya lohungo lopoli dilaksanakan dengan susunan acara yang 

sama. Andi Djafar menerangkan setelah seluruh rangkaian acara selesai maka 

kemudian jamuan makanan terhadap tamu undangan dimulai. biasanya setelah 

jamuan makanan selesai acara dialog-dialog santaipun dimulai. Setelah rangkaian 

acara semua orang yang hadir terlihat lebih akrab dan saling ramah. 

 “wunungo dan paiya lohungo lopoli dilaksanakan dengan beberapa rangkaian 

acara. Pertama acara pembukaan, yang dibuka oleh sambutan tuan rumah. Dalam 

hal ini pemangku adat setempat menjadi lakon dalam acara pembukaannya. 

Kemudian beranjak pada pentas wunungo atau paiya lohungo lopoli. Hingga 

diakhiri dengan acara penutup. Kemudian biasanya mereka makan dengan 

makanan yang disediakan oleh penyelenggara, lalu mereka saling berbicara. 

Kegiatan Ini dilakukan setiap minggunya secara konsisten hingga akhirnya 

kegiatan seperti ini mampu untuk memberikan efek yang besar kepada masyarakat 

setempat hingga hubungan baik antara umat Islam dan Kristen disana tetap terjaga 

dan pihak Gereja akan bersifat positif terhadap keinginan kami untuk 

menghentikan aksi-aksi Kristenisasi yang dianggap mengganggu pemeluk agama 

Islam setempat,” ujar Andi Djafar.
136

   

 Pelaksanaan paiya lohungo lopoli dan juga wunungo di desa Tabulo diadakan 

setiap minggunya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa wunungo biasanya 

dilaksanakan pada malam senin dan paiya lohungo lopoli setiap malam kamis. 

Akan tetapi pelaksanaannya tidak sekonsisten itu. Biasanya yang lebih sering 

dilaksanakan adalah wunungo, sementara paiya lohungo lopoli dalam dua minggu 

terkadang hanya dilaksnakan satu kali saja. Kasim mengkonfirmasi keadaan 
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lapangan tersebut dengan mengatakan bahwa NU selalu berusaha untuk 

melaksanakan semua agenda kegiatan kami. Namun sesekali ada beberapa 

kegiatan yang tidak dapat terpenuhi, misalnya kegiatan wunungo atau paiya 

lohungo.  

 “Sejujurnya untuk melaksanakan hal tersebut kami harus memiliki kesiapan 

dari berbagai hal. Terutama kesiapan pelaksana kegiatan dan juga biaya dalam 

pemenuhan acara tersebut. Maka kadang-kadang ketika ada beberapa halangan 

terkait hal tersebut, kami hanya melaksanakan 1 kegiatan saja setiap minggunya, 

kami akan memilih wunungo atau malah lebih memilih paiya lohungo pada 

minggu tersebut,” jelas Kasim.
137

 

 Meskipun persiapan dakwah NU di desa Tabulo telah diakomodir dengan 

baik, namun halangan teknis dan kesiapan dana juga ikut menentukan 

terlaksananya dakwah. Secara teknis biasanya acara paiya lohungo atau wunungo  

mengalami masalah seperti pelantun syair/pengiring berhalangan. Masalah 

lainnya ketika NU harus memikirkan kesiapan dana untuk acara di minggu itu dan 

untuk kedepannya. Hingganya kadang kala salah satu kegiatan harus ditunda demi 

memaksimalkan kegiatan lainnya.   

3. Pembagian Buletin Tauhid 

 Selain dakwah melalui jalur kebudayaan, Nahdlatul Ulama di desa Tabulo 

mengadakan dakwah lewat pembagian buletin tauhid. Buletin tauhid ini dibagikan 

setiap hari jumat, tepatnya setelah pelaksanaan shalat jumat. Pembagian buletin 

ini dibagikan di dalam masjid dan juga diluar masjid, misalnya dijalanan umum 

serta dibagikan kerumah-rumah warga. Dakwah bi alkalam (tulisan) seperti ini 

kemudian menjadi salah satu penunjang totalitas efek dakwah dalam 
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meminimalisir pengaruh Kristenisasi.
138

 Terlebih Kristenisasi di desa Tabulo 

meluas lewat pembagian buletin yang disebut dengan buletin merpati. Terkait hal 

ini Rina Tambiyo mengungkapkan bahwa buletin tauhid ini dihadirkan  untuk 

mengimbangi buletin merpati yang disebar oleh oknum Kristenisasi. 

 “Kegiatan Kristenisasi terbilang sangat variatif. Selain lewat pendekatan 

personal, pembagian material seperti uang dan keperluan hidup, ada juga lewat 

pembagian selembaran. Olehnya untuk mengimbangi hal tersebut kami lewat 

kekuatan NU menginisiasi melakukan dakwah lewat jalur tulisan juga. Pembagian 

buletin-buletin tauhid yang kami lakukan setiap hari jumat kiranya mampu untuk 

menjadi salah satu jalan yang paling tepat. Buletin-buletin itu kemudian kami 

bagikan seusai shalat Jumat dengan beberapa sasaran pembagian, diantaranya 

didalam masjid, dijalanan, dan juga dibagikan ke rumah-rumah warga muslim,” 

tegas Rina Tambio.
139

  

 Buletin tauhid yang dibagikan setiap hari jumat berisi tentang ajaran-ajaran 

mengenai mengesakan Allah SWT. Bahasan didalam buletin tauhid juga 

dilengkapi dengan dalil-dalil dan juga kisah mengenai ke-Nabian. Substansi dari 

buletin-buletin itu adalah tentang penegasan bahwa tiada tuhan yang patut 

disembah selain Allah dan agama yang wajib diyakini selain Islam semata. Kasim 

menyatakan bahwa penyebaran buletin tauhid akan terus dilaksanakan dan dijaga 

eksistensinya sebisa mungkin. 

 “Kegiatan penyebaran buletin Tauhid merupakan salah satu kegiatan yang 

kami jaga eksistensinya. Kami menginstruksikan kepada nahdliyin untuk terus 

dapat melahirkan tulisan dakwah (buletin tauhid) setiap minggunya. Isi pesan 

dakwah dari buletin tauhid juga harus memiliki power untuk menjelaskan kepada 
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umat muslim bahwa iman adalah segalanya. Kami melaksanakan pembagian 

buletin tauhid ini karena kami sadar bahwa selain dakwah secara nyata lewat 

bantuan sosial dan juga dakwah lewat budaya, dakwah lewat tulisan juga menjadi 

hal yang urgen untuk diaplikasikan dalam memaksimalkan dakwah,” katanya.
140

 

 Aksi dakwah melalui buletin di desa Tabulo diharapkan mampu untuk 

menjadi counter terhadap buletin merpati di desa Tabulo. Hartono Suhadi 

menyatakan bahwa Buletin merpati yang sering disebarkan dalam aksi gerakan 

Kristenisasi di desa Tabulo menjadi salah satu hal yang dianggap meresahkan, 

apalagi telah ditemukan bahwa selembaran-selembaran seperti itu seringkali 

sampai ditangan anak-anak muslim di sana. Bahkan beberapa muslim sempat 

geram dengan hal ini hingga berniat untuk membentuk kelompok muslim untuk 

menyerang gereja Protestan yang ada di sana. Namun hal itu dengan cepat dapat 

diredam oleh kepala desa dan tokoh-tokoh tertentu, hingganya aksi-aksi anarkis 

yang direncanakan tidak terjadi. 

 “Ami yatiya boti mololimo oli tatiye. Bo saki liyo umo‟opalato boyito sababu 

selembaran merpati uhe pohutuwa li tatiye sambe wala‟ando malo odihu uwito. 

Uwitolo umamo‟oduwito lamiyatiya ju. Apalagi ta kekeino ngoinda mola otuhata 

liyo,” ungkap Hartono Suhadi.
141

  

 Dalam pengakuannya Hartono mengatakan bahwa kami menerima dan selalu 

ramah kepada pemeluk umat Kristen, namun yang mengganggu kami adalah 

praktek Kristenisasi yang seringkali dilakukan lewat pembagian selembaran. 

Bahkan selembaran tersebut bisa sampai ke tangan anak-anak kami. Keresahan 

yang diutarakan oleh masyarakat desa Tabulo tentunya tidak bisa dibiarkan begitu 

saja. Terlebih hal itu bisa berimplikasi pada munculnya respon-respon keras dari 
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masyarakat bahkan memilih jalur-jalur anarkis adalah kemungkinan yang bisa saja 

terjadi. Dalam kesempatan lainnya Maidar Pakaya menambahkan penjelasan 

diatas mengenai kekecewaan beberapa masyarakat muslim dengan munculnya 

gerakan pemurtadan ini. 

 “Sudah sejak lama kami mampu hidup damai dengan orang-orang Kristen 

disini, buktinya bahkan ketika perang poso dulu, saat orang Kristen di desa 

Tabulo merasa takut dengan kami umat muslim disini, kami malah mendatangi 

rumah orang-orang Kristen dan mengatakan pada mereka untuk tidak takut, dan 

juga mengatakan bahwa kami akan menjaga mereka. Jelaslah dengan pengalaman 

kami yang hidup damai dengan mereka sejak dulu kala, kami merasa kecewa dan 

dikhianati dengan penyebaran ajaran Kristen pada umat muslim disini, apalagi 

dengan bukti tulisan merpati yang sudah sering kami temukan akhir-akhir ini,” 

tambah Maidar.
142

  

 Untuk meminimalisir kegaduhan seperti ini Nahdlatul Ulama di desa Tabulo 

bergerak untuk melakukan sesuatu yang mampu untuk menekan pengaruh aksi 

Krisenisasi. Namun tidak seintens itu dalam melakukan gerakan konfrontir 

terhadap Kristenisasi terselubung itu. Tentunya Nahdaltul Ulama juga harus tetap 

menjunjung tinggi asas toleransi yang memang telah digagas lama dalam tubuh 

NU.
143

 Dengan selembaran merpati yang kemudian menjadi pemantik kemarahan 

umat muslim maka selanjutnya nahdliyin di desa Tabulo perlu secermat mungkin 

mengusung counter terhadapnya. Mengenai hal ini Kasim menyatakan bahwa  

dalam mengusung program terkait usaha meredam praktek Kristenisasi 

terselubung ini harus tetap menjunjung tinggi sikap toleransi.  
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 “Jika kami bergerak tanpa memikirkan umat Kristen disana maka tidak ada 

lagi semangat toleransi yang bisa kami bangun. Kami harus berhati-hati agar 

setiap yang kami lakukan akan tetap dapat memupuk rasa saling kasih antara kami 

dan gereja. Dari hal-hal seperti itu NU disini benar-benar seperti diberikan 

pekerjaan yang sulit dan sangat memeras otak. Disisi lain kami harus meredam 

aksi Kristenisasi dan disisi lain kami harus menjaga perasaan umat Kristen 

lainnya,” tutur Kasim.
144

    

 Nahdlatul Ulama di desa Tabulo tentunya harus selalu mengedepankan 

semangat tasamuh atau toleransi. Toleransi inilah yang kemudian menjadi tugas 

berat bagi NU di desa Tabulo. Ketika datang praktik pemurtadan atau Kristenisasi 

secara terselubung seperti pembagian buletin merpati maka NU di desa Tabulo 

tidak bisa secara frontal dan terlalu gegabah dalam merespon praktik Kristenisasi 

itu. Karena tentunya hal ini akan mendapat respon dari umat gereja lainnya. Maka 

kemudian memilih dakwah bi alkalam lewat selembaran tauhid menjadi salah satu 

cara yang tepat dan santun tanpa mengganggu prinsip tasamuh. 

4. Diskusi Lintas Agama 

 Berbagai jalur dakwah telah ditempuh oleh NU di desa Tabulo. Mulai dari 

dakwah lewat jalur budaya, dakwah lewat selembaran, hingga lewat diskusi lintas 

agama. Diskusi lintas agama yang dilakukan oleh NU di desa Tabulo adalah 

diskusi yang menghadirkan berbagai elemen terkait, mulai dari pengurus NU, 

umat muslim desa Tabulo, umat Kristen khususnya pengurus gereja, dan pihak 

pemerintah desa. Hal inilah yang kiranya membuat diskusi tersebut terlihat 

memiliki power dalam memancarkan keharmonisan antar umat beragama 

hingganya relasi antara NU dan gereja akan mengarah pada rasa saling simpati. 
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Romin Musmin menyampaikan program NU yang seperti ini diharapkan akan 

disambut baik oleh gereja bahkan mendapatkan dukungan dari mereka. 

 “Nadhlatul Ulama melaksanakan dakwah lewat diskusi lintas agama dengan 

menghadirkan tokoh-tokoh Kristen. Alhamdulillah kegiatan ini mampu terlaksana 

dengan lancar dan tanpa halangan yang berarti. Kami melaksanakan diskusi 

seperti ini dengan alasan yang jelas, yaitu untuk membangun relasi antara 

pemeluk agama Islam dan Kristen di desa Tabulo, antara masjid dan gereja. 

Tujuan khusus kami adalah untuk memberikan respon terhadap gerakan 

Kristenisasi yang terjadi di desa kami, dimana hal itu menjadi kegiatan yang 

dianggap negatif oleh umat muslim di desa Tabulo. Apalagi kami telah 

mendengar banyak sekali pengeluhan oleh masyarakat sekitar. Kami berharap 

dengan diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh Kristen ini umat gereja akan 

lebih bersimpati terhadap aksi kami dalam melakukan counter terhadap aksi 

Kristenisasi dan tidak merasa menjadi musuh kami,” ungkap Romin Musmin.
145

  

 Dalam pelaksanaan diskusi yang menghadirkan umat Kristen ini, NU sebagai  

pelaksana acara berusaha menghadirkan dialog keharmonisan beragama. Diskusi 

yang terjadi kemudian mengarah pada bahasan mengenai visi dalam merajut masa 

depan kerukunan beragama yang terdapat di dalam perintah Alquran dan juga 

dogma Alkitab umat Kristen. Kegiatan diskusi lintas agama ini dilaksanakan 

sebulan sekali serta dirangkaikan dengan penatalaksanaan yang besar juga. Hal ini 

diharapkan mampu mencapai hasil yang signifikan dalam membangun relasi 

beragama di desa Tabulo.  

 Jemaat Kristen yang ikut dalam acara ini terlihat responsif dan terbuka. 

Terlihat sejauh ini setelah beberapa kali melaksanakan acara tersebut, pihak 

Kristen tidak pernah menolak untuk datang dan mengikutinya. Hal lainnya yang 
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membuat umat Kristen cukup ramah dengan kegiatan seperti ini adalah 

kebijaksanaan dari NU yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut 

menyuarakan perintah kedamaian dalam perintah AlKitab mereka. Deniyan Tailo 

selaku perwakilan dari umat Kristen yang ikut hadir dalam kegiatan ini juga ikut 

menyampaikan rasa simpatinya dengan sikap umat Islam yang membuka diri 

untuk memberikan kesempatan yang sama kepada umat Kristen. 

 “Kami dari desa Kaaruyyan diberikan wewenang untuk berbicara dalam acara 

tersebut. Kami merasa acara itu juga menjadi milik kami, karena tidak ada orang 

Islam yang mau panggung sendiri, mereka berbagi panggung dengan kami. Kami 

juga sangat senang karena mereka dengan cermat mendengarkan penjelasan-

penjelasan kami. Dengan itu kami bisa mengutarakan semua kebaikan dalam 

ajaran kami,” ungkap Deniyan.
146

  

 Dalam penjelasan ini jelaslah bahwa umat Kristen yang berasal dari desa 

Kaaruyyan ini merasa terterima dan memiliki kesempatan yang sama dalam 

menyuarakan akidah mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, tidak ada alasan 

untuk merasa terdiskriminasi dalam acara tersebut. Dalam hal ini dakwah yang 

diusung NU memiliki potensi untuk berkembang dalam value yang terus naik 

karena manusia memiliki kecenderungan insting gregaris atau sebuah naluri untuk 

menjalin hubungan yang baik.
147

 Hal berikutnya yang menjadi perhatian dari NU 

agar acara ini disambut baik oleh pemeluk Kristen adalah substansi pesan-pesan 

yang tepat. Kasim menjelaskan bahwa acara diskusi lintas agama ini dirancang 

sedemikian rupa. Tidak hanya dalam penatalaksanaan acaranya, namun yang lebih 

penting lagi adalah apa yang akan disampaikan dalam kegiatan nanti.  
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 “Komunikasi yang baik bisa tercipta ketika kita mampu untuk menyampaikan 

pesan yang pas dan juga tepat sasaran. Berhubung diskusi ini adalah diskusi 

dalam membangun keharmonisan antar Islam dan juga Kristen, maka kami harus 

menyampaikan materi-materi yang berhubungan juga dengan hal itu. Misalnya 

tentang hikmah hidup beragama, tolong menolong dalam perbedaan agama, 

mencintai sesama manusia dan masih banyak lagi orientasi bahasan untuk 

mendekati tujuan dari pelaksanaan acara ini. Adapun dalam masalah fikih kami 

juga menitikberatkan perhatian kami untuk mengulas fikih muamalah untuk 

menegaskan prinsip sosial dalam perbedaan agama kita. Alhamdulillah, kami 

selalu merasa puas dengan seluruh persiapan materi yang kami pilih, begitupun 

jemaat Kristen yang hadir ikut merasa dijamu serta dihormati didalam kegiatan 

yang kami laksanakan ini,” tegas Kasim.
148

   

 Pemilihan materi diskusi yang tepat dalam kegiatan ini adalah hal yang sangat 

vital. Sehingganya pesan-pesan yang disampaikan oleh pihak NU dalam diskusi 

ini haruslah komprehensif dengan tujuan dan sasarannya. Dalam kegiatan ini 

sasaran utamanya adalah umat Islam dan juga kelompok Kristen yang hadir. 

Menyasar kedua kelompok beragama yang duduk berseblahan akan memerlukan 

pemilihan materi yang tepat. Terutama menghadapai umat Kristen yang hadir, 

tentunya NU harus menyampaikan materi-materi yang apresiatif.
149

 Jika sedikit 

saja menyinggung perasaan umat Kristen yang hadir maka tidak akan ada simpati 

dari pihak mereka dan keharmonisan beragama tinggal utopia semata. 

 Mengimbangi usaha NU dalam menyampaikan pesan-pesan yang ramah 

dalam ranah lintas agama, pihak Kristenpun berusaha untuk masuk dalam nuansa 

yang sama. Perwakilan dari pihak umat Kristen juga tampil dengan menjunjung 
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tinggi pesan-pesan moderat yang syarat dengan nilai perdamaian. Melalui 

dinamika yang balance ini maka sekat-sekat sentimental dalam perbedaan akidah 

akan jauh terkikis bahkan nihil untuk muncul kepermukaan.
150

 Pihak Kristenpun 

juga melakukan usaha yang sama, yaitu berusaha untuk menciptakan kesan damai 

bersama umat Islam. Seperti yang dilakukan Deniyan ketika dia juga 

mempersiapkan segala pesan ke-Kristenan untuk dibawakan dalam agenda ini.   

 “Kami sangat sadar dengan besarnya usaha umat Islam untuk menegaskan 

sikap saling kasih kepada kami saat pesan-pesan Islamnya disampaikan dalam 

diskusi itu. Olehnya kami tidak akan membiarkan mereka merasa berjuang 

sendiri. Setelah undangan untuk hadir datang kepada kami, dan setelah 

mengetahui ada hak yang sama kepada kami untuk menyampaikan pesan ke-

Kristenan kami, maka kami dengan seksama menyiapkan materi yang mampu 

untuk mendukung semangat perdamaian umat Islam. Apalagi dalam agama kami 

juga dengan jelas meletakkan sikap baik kepada sesama manusia pada tatanan 

yang tinggi,” beber Deniyan.
151

   

 Persiapan dalam berbagai kegiatan dakwah NU di desa Tabulo harus matang 

dan selektif. Begitupun dalam acara diskusi lintas agama yang digagas oleh NU. 

Menghadirkan umat Kristen dalam acara ini dilakukan demi memupuk rasa 

kesamaan agar dapat hidup tentram dan damai. Sebagaimana julukan Gorontalo 

sebagai kota serambi Madinah. Dimana identitas serambi Madinah ini 

direpresentasikan lewat hidup berdampingan dengan orang non-muslim sekalipun. 

Tentunya untuk mewujudkan hal ini sasaran dakwah harus dipandang sebagai  

mitra dakwah dan memiliki probabilitas untuk dapat mengikuti seluruh pesan 

dakwah.
152

 Untuk mengimplementasikan hal itu, maka dalam acara tersebut pola 
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persuasif dalam diskusi lintas agama harus ditonjolkan oleh NU kepada sesama 

muslim dan non-muslim yang hadir untuk mengajak mereka memahami dan 

membumikan hikmah dalam kehidupan antar agama.  

5. Bantuan Sosial (Dakwah bi al-Haal) 

 Untuk mengentaskan pengaruh-pengaruh dari gerakan Kristenisasi, NU di 

desa Tabulo juga melakukan aksi-aksi sosial. Tidak hanya berdakwah lewat lisan 

dan agenda-agenda religius lainnya, namun secara nyata NU di desa Tabulo juga 

melakukan pembagian material seperti bahan-bahan kebutuhan pokok. Bantuan-

bantuan sosial ini kemudian diwujudkan untuk semakin menampilkan totalitas 

dakwah NU dalam meredam penetrasi dari aksi Kristenisasi di desa Tabulo. 

 Dakwah melalui bantuan-bantuan sosial seperti ini tentunya merupakan jalur 

dakwah yang akan sangat menentukan impact dakwah. Ketika dakwah mampu 

menyentuh sisi ekonomi masyarakat sebagai sasaran dakwah maka dakwah itu 

telah mampu masuk kedalam salah satu sisi fundamental yang akan 

mempengaruhi probabilitas mad‟u dalam menerima dakwah yang disuguhkan. Hal 

ini karena masalah ekonomi masyarakat merupakan bagian yang paling penting 

untuk diperhatikan dan dijamah secara serius.  

 Dalam Islam keadaan ekonomi masyarakat yang mengalami kemiskinan akan 

membuka jalan bagi musuh Islam untuk memberi pengaruh yang buruk bagi umat. 

Hingganya dalam perspektif Islam pengentasan kemiskinan berada pada tatanan 

usaha dalam menjamin stabilitas umat Islam untuk menjaga segala potensi daya 

iman dan kelayakan hidupanya. Kemiskinan dalam Islam ini kemudian juga 

dinilai sebagai salah satu jalan masuknya setan untuk mempengaruhi manusia.
153
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 268: 

 ُ
ْْهُ وَفضَْلًا ۗ وَاّلله  ٍِّ غْفشَِحً  ٍَّ  ٌْ ُ يؼَِذُمُ

ءِ ۚ وَاّلله  ٌْ ثبِىْفحَْشَبٰۤ شُمُ ٍُ ٌُ اىْفقَْشَ وَيأَْ ُِ يؼَِذُمُ يْط  ٌٌ َۖ اىَشَّ  ٦٢ٕ وَاسِغٌ ػَييِْ
Terjemahnya: 

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan 

menyuruh kamu berbuat kejahatan; sedang Allah menjanjikan untukmu 

ampunan dari pada-Nya dan karunia. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi 

maha mengetahui”. (QS. al-Baqarah/2: 268)
154

 

Wacana mengenai pengentasan kemiskinan dalam Islam juga mendapatkan 

perhatian yang serius dari para ulama dan ahli ilmu Islam lainnya. Misalnya Al-

Manawi yang secara eskplisit mengatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya 

dengan kekufuran. Hal ini sejalan dengan hadits nabi “kefakiran mendekati 

kekufuran”.
155

 Hingganya masalah kemiskinan sering sekali menjadi penyebab 

masuknya peluang-peluang yang dapat merusak ketahanan iman kaum muslimin.  

Fakta lapangan mengenai vitalnya problematika kemiskinan terhadap umat 

Islam tersebut dapat dirasakan di desa Tabulo. Keadaan sosial masyarakat 

Mananggu khususnya desa Tabulo menjadi salah satu sasaran yang coba disentuh 

oleh praktek Kristenisasi. Desa Tabulo dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai 

pekerjaan dan juga status ekonomi yang berbeda pula. Banyak masyarakat yang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan ada pula masyarakat yang 

menemui kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. 

Walaupun praktek Kristenisasi di desa Tabulo dilakukan secara terselubung 

namun pelaku-pelaku Kristenisasi di desa Tabulo memiliki sikap yang sangat 

proaktif dalam melihat kesempatan-kesempatan yang ada.
156

 Masyarakat desa 

Tabulo yang tergolong pada masyarakat miskin inilah kemudian menjadi target-

target Kristenisasi. Mengenai fakta kesulitan secara ekonomi ini kemudian 
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terkonfirmasi melalui ungkapan Pali Saha yang menjelaskan tentang keadaan 

ekonominya.  

 Dalam ungkapannya Pali Saha menyatakan bahwa: Watiya madidu hebilehe 

lo mongo wombo ju. Tatiye to paguyaman pe.i naowa mayi bo molele mayi dja 

odoi pamayariyalo oto. Woluwo hedepita mayi lingoliyo bo ngohula peenda 

wawu debo ohepulita liyo watiya. Watiya bohe mokaraja momitila tawu. Lapatao 

momitila biasa hebayariya lo tawu dulo pula lihu adakalanya limolo pulo lihu. 

Saki liyo bolo ngoidi tahe meipitila. Adakalanya watiya bohe depita mayi lo 

taweu uhealolo,” ujar Pali Saha.
157

 

 Dalam wawancara diatas Pali Saha menyatakan bahwa dia sudah jarang 

dikunjungi oleh keluarganya yang berada di kecamatan Paguyaman. Saat disuruh 

untuk berkunjung mereka hanya mengatakan tidak memiliki uang membayar sewa 

mobil untuk mengunjunginya. Keluarganya di kecamatan Paguyaman tersebut 

biasanya mengirimkan bahan makanan sebulan sekali, namun itu tidak cukup dan 

dia masih sangat merasa kesulitan hidup dengan keadaan seperti itu. Pali Saha 

juga menyatakan bahwa dia bekerja sebagai tukang pijat. Sekali memijat orang 

biasanya dia dibayar dua puluh ribu rupiah hingga lima puluh ribu rupiah. 

Sayangnya, sangat jarang orang memakai jasa urutnya hingga dengan pekerjaan 

itu jelas dia masih tetap merasa sangat kesulitan secara ekonomi. Bahkan karena 

merasa kasian dan iba terhadap Pali Saha, tetangga-tetangganya sering 

memberikan dia makanan. 

 Ungkapan mengenai kesulitan ekonomi juga diutarakan oleh Soni. Namun 

berbeda dengan Pali Saha, Soni menyatakan bahwa yang membuatnya kesulitan 

adalah keadaan fisiknya yang memiliki keterbatasan. Dengan keadaan yang 
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seperti itu Soni kemudian dituntut harus mampu untuk melakukan berbagai 

pekerjaan dengan keterbatasan yang ada. 

 “Watiya madidu mowali mona.o odie ju, sababu utie watiya bolo hemo hile-

hile to Alfa Mart, patali, perempatan, adakalanya mopona‟o doi lo tihi jumaati, 

pokonya bomo puputaria teto karaja latiya pak. Ngaami tawu lo Tabulo motota 

wolo uhe pohutuwa latiya wawu ngaamila olo motota wololo sikisa latiya 

mopopehu lotumulo pak. Watiya hila mokaraja bo dja sanggupi. To‟u karaja 

latiya adakalanya ngohui bomootapu tolopula lihu. Openu watiya mahe odungga 

lo ngongoto pak, watiya tetap musti mokaraja sababu wanu dja pohutuwalo boti 

karaja watiya dja mo‟oalo. Ti Aya olo biasa liyo mongohi mayi bantuan toolatiya, 

wanu mayi lo pulito bantuan londo li Aya memeidungga poli to wakutu ususa 

liyo,” tambah Soni.
158

  

 Soni mengatakan bahwa dia telah lama menjadi lumpuh. Dengan keadaannya 

yang lumpuh ini dia hanya bisa meminta-minta. Dia meminta-minta di pasar, 

depan pintu Alfa Mart, dan saat datang hari jumat dia membawa kotak amal 

masjid kemudian ikut mengumpulkan infak dari masyarakat untuk masjid. Dia 

mengutarakan keinginannya untuk bisa bekerja lebih baik dengan  pekerjaan yang 

lebih baik tapi keadaannya yang lumpuh menjadi penghalangnya. Oleh karenanya 

dia harus menerima segala keadaan ini, meskipun sekali-kali dia dalam keadaan 

yang lemah karena sakit dia enggan untuk berhenti melakukannya dan tetap keluar 

rumah untuk pergi mencari uang demi menghidupi kebutuhannya sendiri. Bantuan 

dari pemerintah desa juga sering diberikan kepadanya akan tetapi ketika bantuan 

itu habis dia kembali harus bertarung dengan kehidupannya lagi.    

 Peluang-peluang dari segi sosial ekonomi tentunya merupakan sebuah jalan 

yang eksotis bagi pelaku Kristenisasi, Hal ini kemudian dapat dilihat dari 3 hal 
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yang menjadi konsep dan praktik dalam pekabaran injil.
159

 Pertama, Misi Kristen 

berorientasi pada pekabaran injil dan juga pelayanan sosial. Kedua, Misi 

Kristenisasi berujung pada pemuridan. Ketiga, misi Kristenisasi/pekabaran injil 

ditugaskan kepada seluruh orang yang percaya (Kristen). Misi Kristenisasi dalam 

konsep ini dibangun atas 2 pondasi, yaitu pekabaran Injil mengenai ajaran Yesus 

yang benar dan juga betapa pentingnya pelayanan sosial dalam masyarakat. 

Kemudian dalam konsep dan praktik misi ini pemuridan menjadi hal yang perlu 

diperhatikan dimana pelaku Kristenisasi berusaha untuk menyentuh hati objeknya 

dan membimbingnya setiap saat. Berikutnya dalam konsep dan praktik misi 

Kristenisasi ditegaskan tidak hanya berlaku kepada kaum rohaniawan saja namun 

hal ini ditetapkan kepada seluruh manusia yang beragama Kristen. Dengan dasar 

konsep dan praktik diatas kemudian peluang masalah sosial ekonomi umat Islam 

di desa Tabulo benar-benar dipandang sebagai peluang yang mampu membawa 

intensitas besar dalam praktik misi Kristenisasi. Selain itu dalam konsep dan 

praktik ini juga kemudian dapat difahami bahwa memang tanpa perintah dari 

gerejapun mereka merasa memiliki hak untuk terus melakukan pekabaran Injil di 

desa Tabulo.    

 Dalam proses pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan 

berbagai fakta tentang kesulitan ekonomi yang dialami oleh beberapa masyarakat 

desa Tabulo. Misalnya ada lansia yang hidup sebatang kara, keluarganya tinggal 

di kecamatan paguyaman yang terbilang cukup jauh. Lansia tersebut sangat jarang 

dikunjungi oleh keluarganya, hal ini kemudian diperparah oleh keadaannya yang 

sudah tua dan tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain lansia, ada juga masyarakat yang 

memiliki keterbatasan fisik karena cacat yang dideritanya. Sehingganya dia 
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mencari nafkah dari meminta-minta di pasar desa Tabulo. Masyarakat-masyarakat 

dengan berbagai keterbatasan inilah rupanya cukup menjadi jalan masuknya 

praktik Kristenisasi di desa Tabulo.   

 Ironisnya, dalam berbagai wawancara yang dilakukan juga nyatanya ada yang 

tanpa ragu menerima bantuan sosial dari orang Kristen. Meskipun masyarakat 

desa Tabulo ini mengetahui bantuan datang dari orang Kristen dan bantuan 

tersebut disusupi oleh aksi pemurtadan seperti selembaran merpati mereka tetap 

menerimanya dan bahkan terjadi berulang kali. Keadaan inilah kemudian yang 

cukup memprihatinkan, dimana dinamika ini akan melahirkan anggapan bahwa 

umat Kristen lebih perduli kepada mereka dibandingkan umat Islam. Jika telah 

lahir anggapan seperti ini, maka barangkali konversi agama bukan hal yang 

mustahil lagi. Diterimanya bantuan yang datang dari pihak Kristen ini tentunya 

secara praktis akan membantu kebutuhan ekonomi masyarakat, hal ini seperti 

yang diutarakan oleh Pali Saha dan Soni bahwa pada saat menerima bantuan 

tersebut mereka benar-benar tahu bahwa itu akan membantu memenuhi 

kebutuhannya hingga tidak ada alasan untuk menolaknya.   

 Otawa lami boyito bantuan londo Kristen, bo Pongola lami. Daripada 

hemohulata londo wutato wawu pamarenda sambe huhewo lebe bae mamongo 

wolo u‟ilo hiya li tatiye. Nde wanu madelo watiya dipo ilongo ma dulo hui. Patao 

depita mayi lo Kristen pale wawu ponula. Ngaakalita tolakiyolo ey, mamate ami 

wanu odito. Bo heharapuwa lami boti bantuan londo mongowutato mongowombo 

botie,” tegas Pali Saha.
160

 

 Pali saha dengan nada yang cukup tegas mengungkapkan bahwa kami tahu 

semua bantuan itu datangnya dari orang Kristen, tapi buat apa kami menolak. 

Daripada menunggu bantuan dari keluarga dan pemerintah yang lama datangnya. 
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Lebih baik kami makan apa yang mereka (Kristen) berikan. Coba bayangkan 

sudah 2 hari saya menanggung lapar, kemudian ada orang Kristen yang datang 

mengantarkan makanan, sangat tidak masuk akal jika saya menolaknya. Saya 

hanya berharap agar saudara-saudara dan seluruh masyarakat Tabulo lebih 

memperhatikan kami. 

  “Tau londo Kaaruyyan hemonao maa dee bele latiya modepito u.alolo, 

Watiya debo rasa mobuheto mololimo u‟alolo londo lingolio. Bo tiap modepita 

u‟alolo poposambe mayi li tatiye uhe delowa li tatiye boito halale. Bo ponula 

wawu daging ayam. Wawu papariya mayi olo lo pale. Watiya olo dja mololimo 

maa bo paralu pak,” tambah Soni.
161

  

 Soni mengatakan bahwa orang-orang Kristen dari Kaaruyyan datang kepada 

mereka dan memberikan makanan siap santap. Soni menjelaskan sebenarnya dia 

ragu untuk memakan makanan yang diberikan kepadanya, namun mereka (orang 

Kristen) meyakinkannya bahwa makanan tersebut halal untuk dimakan. Selain itu 

Soni juga menerima beras dari mereka. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa 

menolak karena dia benar-benar membutuhkan apa yang mereka berikan.  

 Dari wawancara bersama Soni ini dapat dilihat bahwa dia tidak punya daya 

untuk menolak. Hal ini disebabkan karena memang keadaan ekonomi yang sulit 

dialami oleh Soni. Terlebih dia sudah lama hidup dengan keadaan yang lumpuh 

hingga membuatnya kesulitan bahkan tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan 

demi kehidupannya sendiri. Keadaan-keadaan seperti ini tentunya membuat 

bantuan sosial yang datang dari pelaku Kristenisasi memiliki power bahkan 

mampu untuk dilakukan dalam jangka panjang. 

 Kelemahan sosial masyarakat desa Tabulo memanglah vital bahkan akan 

mampu mempengaruhi kualitas akidah masyarakat. Ungkapan dalam hadits 
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mengenai kefakiran mendekatkan kepada kekufuran kini memiliki probabilitasnya 

sendiri.
162

 Gejala empiris tentang kefakiran mendekatkan pada kekufuran makin 

teraba di desa Tabulo. Jika terus dibiarkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang 

cepat maka pesona pelaku Kristenisasi sebagai tokoh heroic akan semakin 

bersinar. Tentunya inilah hal-hal yang perlu diwaspadai, hendaknya strategi 

dakwah NU juga diorientasikan pada masalah sosial ekonomi ini.  

 Usaha NU dalam memperlihatkan ketangguhannya dalam mengatasi masalah 

sosial ekonomi sebenarnya lebih disukai masyarakat dibanding bantuan sosial 

yang datang dari pihak Kristen. Dino Hasania membenarkan hal ini, ia 

mengungkapkan rasa senangnya ketika menerima bantuan dari orang yang seiman 

dengannya. Walaupun dia masih menerima bantuan dari orang Kristen tapi 

kehadiran NU dalam aksi yang sama dianggap sebagai sesuatu yang lebih berarti 

dan lebih diharapkan.       

 “Amiyatiya boti tawu susa, hamba u‟alolo mali palakala. Alhamdulillah ti 

ustad-ustad londo NU mailo‟o turungi. Tati londo Kaaruyyan olo hemongohi 

mayi, patao to delomo dosi-dosiala woluwo buku-bukuwala, otulade wawu 

woluwo gambari lo morpati liyo. Openu tati hemongohi bo dja madelo sanangi lo 

mololimo londo ti ustad. U‟ilohiya li ustad-ustad lo NU olo lebe dadata. Bolo 

sukuru umowali poposambeya mayi ju,” ungkap Dino Hasania.
163

   

 Bapak Dino Hasania mengatakan bahwa dia menerima bantuan dari ustad-

ustad dari NU, selain itu ada juga bantuan sosial yang datang dari orang-orang 

Kaaruyyan (umat Kristen), Dalam bingkisan bantuan itu terdapat selembaran-

selembaran yang bergambar merpati. Sekalipun dia menerima bantuan dari orang 

Kristen namun dia lebih senang menerima bantuan dari NU, selain karena 
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bantuannya datang dari sesama muslim, bantuan dari NU juga terbilang lebih 

banyak.  

 “Bantuan-bantuan yang datang dari orang Kristen kepada kami sering 

disertakan dengan selembaran yang berisi ajaran tentang agama mereka. Ini sangat 

mengganggu kami sehingga tak jarang kami menolak bantuan dari mereka. Selain 

itu kami sangat senang karena NU juga sering memberikan bantuan sosial kepada 

kami. Saya juga telah melaporkan hal ini kepada pihak NU, dan mereka berpesan 

agar kami tidak terpengaruh dengan aksi orang-orang Kristen ini,” tambah Dimas 

Hilma.
164

  

 Dari penjelasan ini maka dapat terlihat dengan jelas bahwa aksi pemurtadan 

oleh oknum Kristen ini disusupkan kedalam pembagian bantuan sosial. Olehnya 

untuk merespon hal ini, NU juga menempuh pola yang sama, yakni melakukan 

pembagian bantuan sosial. Selain itu NU juga selalu berusaha untuk memberikan 

lebih dari apa yang bisa diberikan dalam gerakan Kristenisasi. Dengan langkah ini 

nahdliyin di desa Tabulo menempatkan dakwah Islam dalam bentuk kontribusi-

kontribusi material demi menggugah kesefahaman masyarakat atas Islam yang 

mampu berbuat banyak terhadap mereka yang membutuhkan. Kasim mengenai 

hal ini menyatakan NU memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat 

agar kebutuhannya sehari-hari lebih dapat terpenuhi.  

 “Ada berbagai barang pakai yang kami berikan kepada masyarakat, misalnya 

pakaian yang masih layak, beras, mie instan, susu, gula, teh, kopi dan lain-lain. 

Tak jarang pula kami melakukan survei terlebih dahulu, kemudian kami akan 

memberikan bantuan sesuai kebutuhannya. Misalnya ketika kami memberikan 
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bantuan berupa uang tunai untuk membangun rumah salah seorang warga,” ujar 

Kasim.
165

   

 “Kami melakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang 

membutuhkan, terutama mereka yang  menjadi target pemberian bantuan yang 

disisipi  aksi Kristenisasi oleh pelakunya. Dana dalam bantuan sosial ini datang 

dari berbagai sumber, misalnya dari masyarakat yang perduli, infak dari 

pemerintah, hasil pengumpulan dana dari NU yang dilakukan secara bertahap, 

yang lebih menguntungkan lagi infak yang masuk tidak datang dari masyarakat 

desa Tabulo saja, dari luar desa Tabulo bahkan kecamatan tetangga juga ikut 

memberikan sumbangsi materialnya untuk kelancaran kegiatan ini. Dalam 

pengelolaannya kami memetakan seluruh masyarakat yang membutuhkan tadi dan 

kemudian mendistribusikan bantuan tersebut secara terbuka,” tambah Romin 

Musmin.
166

  

 Kegiatan pemberian bantuan sosial oleh NU ini dilakukan dalam perencanaan 

yang terarah. Melalui persiapan yang panjang, baik dalam pengumpulan dana dan 

juga pengelolaan dana, hingga pendistribusian dilakukan secara akuntabel. 

Keterbukaan dalam pengelolaan bantuan sosial ini semakin diperjelas dengan 

penjelasan detail rincian pemasukan dan pengeluaran dana yang diumumkan 

setelah sholat jumat dimasjid desa Tabulo. Dengan pola seperti ini, masyarakat 

nahdliyin sebagai pengelola dana bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak 

yang memberikan infak, pemerintah, dan seluruh masyarakat yang ikut 

menyaksikan pelaksanaan dakwah bi-Alhaal mereka ini. 

 Gerakan dakwah NU melalui bantuan sosial seperti ini diharapkan dapat 

meminimalisir bahkan mengatasi masalah pemurtadan. Lewat kegiatan seperti ini 
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Islam kemudian dapat ditampilkan sebagai agama kemanusiaan yang mengemban 

2 konsekuensi secara bersamaan, yaitu komitmen untuk mempersembahkan 

pengabdian kepada Tuhannya dan juga komitmen untuk berguna bagi sesama 

manusia
167

 Islam kemudian tidak terbatas pada doa, ritual ibadah, litani-litani, 

nasehat diatas panggung, namun dapat terwujud dalam kesalehan sosial, melalui 

bantuan-bantuan sosial, pemberian material yang sesuai dengan kebutuhan dan 

pada akhirnya terealisasikan langsung secara konsumtif kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

 Berbagai cara yang dipaparkan diatas adalah beberapa agenda yang dilakukan 

secara aktif oleh Nahdlatul Ulama di desa Tabulo. Hal ini tentunya juga dibarengi 

dengan usaha untuk melakukan kontak lansung dengan okmum-oknum yang 

melakukan Kristenisasi terselubung di desa Tabulo. Pengurus NU di wilayah desa 

Tabulo beberapa kali mengundang orang-orang yang dilaporkan sebagai oknum 

aksi Kristenisasi ini. Namun mereka hanya acuh tak acuh dengan undangan 

tersebut. Romin Musmin terkait hal ini menjelaskan telah berulang kali 

mengirimkan undangan untuk datang bersua ketempat NU dan kemudian 

mendiskusikan laporan-laporan dari warga terkait aksi-aksi mereka. Namun 

orang-orang ini tidak mau kooperatif dan memilih untuk menutup diri dari 

mediasi yang berusaha kami lakukan.  

 “Undangan melalui kertas dan undangan secara langsung sudah kami lakukan 

dengan mengutus beberapa orang dari NU untuk datang langsung ketempat 

mereka dan meminta untuk berdiskusi dan merundingkan perkara terkait. Namun 

mereka seringkali menghindar dan bahkan pergi begitu saja dengan beralasan 

bahwa mereka sibuk atau ada keperluan mendadak.Olehnya kami agak kesulitan 

dalam membangun komunikasi dengan mereka, dengan itu pula kami lebih fokus 
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untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kami rancang,” ungkap 

Romin.
168

 

 Nahdlatul Ulama di desa Tabulo melaksanakan dakwahnya dengan menyasar 

masyarakat desa Tabulo secara langsung. Adapun usaha untuk membangun 

komunikasi dengan oknum-oknum Kristenisasi perlu dilakukan untuk lebih 

memaksimalkan gerakan dakwah dalam meredam penetrasi aksi pemurtadan. 

Namun penolakan untuk berdialog dengan pihak NU merupakan suatu kondisi 

objektif dari mereka yang merasa bahwa pihak NU adalah batu sandungan 

terhadap aksi mereka.
169

 Sehingganya hal yang bisa dilakukan oleh NU di wilayah 

desa Tabulo hanyalah lebih memfokuskan diri dalam mengayomi akidah muslim 

masyarakat desa Tabulo.     

C. Materi Dakwah Nahdlatul Ulama Dalam Mengatasi Pemurtadan di Desa 

 Tabulo 

 Dakwah seyogyanya dijalankan dengan strategi dan penerapan metode yang 

tepat. Dalam hal ini, materi dakwah menjadi salah satu hal yang urgen untuk 

kemudian diperhatikan demi progresifitas dakwah. Terutama dakwah kepada 

masyarakat hetero, tentunya dalam operasionalisasi dakwah, materi dakwah perlu 

disesuaikan dengan keadaan masyarakat sebagai objek dakwah.
170

 Peluang NU 

sendiri di desa Tabulo untuk menyiasati dakwah demi mengatasi gerakan 

Kristenisasi memiliki peluang yang cukup besar, apalagi sejauh ini masyarakat, 

pemerintah desa, dan juga pihak gereja memperlihatkan sikap empati dan turut 

serta dalam pelaksanaannya.    
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 Masyarakat muslim desa Tabulo merupakan objek utama gerakan dakwah NU 

di desa Tabulo. Aksi Kristenisasi di desa Tabulo pada kenyataannya mengganggu 

masyarakat muslim desa Tabulo, nyatanya banyak laporan dari masyarakat 

kepada pihak NU dan juga pemerintah setempat tentang aksi-aksi oknum Kristen 

yang meresahkan ini. Hingganya untuk menekan pengaruh dari aksi Kristenisasi 

pihak NU mengambil peran dengan menggalakkan gerakan dakwah yang 

sistematis dan juga menjadi agenda yang berkelanjutan. Hal ini tentunya untuk 

menguatkan akidah, syariah, dan mengajarkan muammalah sesuai dengan  

perintah Alquran dan hadits.
171

 Tentunya untuk merealisasikan hal ini preparing 

dakwah terkait materi dakwah harus dipolarisasi dengan baik. Kasim selaku ketua 

MWCNU di kecamatan Mananggu menjelaskan mengenai sensitifnya preparing 

dakwah terkait materi dakwah dalam menentukan keberhasilan dakwah. 

 “Berbagai macam acara ke-Islaman kami agendakan dalam gerakan dakwah 

kami. Diantaranya dakwah lewat budaya seperti wunungo, bantuan sosial, 

pembagian buletin, hingga diskusi lintas agama yang ikut menghadirkan tokoh-

tokoh Kristen di desa Tabulo. Dalam buletin tauhid yang kami sebarkan tentunya 

berisi tentang penguatan akidah. Pada bagian pertama buletin tersebut kami 

menuliskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, 

Muhammad adalah nabi yang diutus kepada semua manusia, dan Isa adalah Nabi 

yang diutus kepada Bani Israil. Selanjutnya pada paragraf-paragraf berikutnya 

kami memberikan berbagai argumen ke-Islaman, misalnya argumen-argumen 

mengenai keeasaan Allah, akhlak kepada sesama manusia, sikap kepada non-

muslim serta materi-materi dakwah yang serupa. Sementara itu, dalam diskusi 

yang ikut menghadirkan umat Kristen kami harus sangat berhati-hati. Kami 

berusaha menghindari pembahasan yang menggiring kepada clash antara materi 
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yang disampaikan dengan akidah para kaum Kristen yang hadir disana. Materi 

materi yang kami sajikan adalah bahasan mengenai muammalah ataupun ajakan 

untuk saling hidup bersosialisasi, tidak hanya kepada sesama muslim tetapi 

kepada seluruh umat manusia,” tegas Kasim.
172

 

 Komentar positif yang datang dari berbagai pihak semakin memantapkan NU 

dengan dakwah yang ramah di desa Tabulo ini. Materi ataupun pesan-pesan 

dakwah yang dirancang sebaik mungkin untuk mengorientasikan dakwah pada 

aksen toleran membuat dakwah ini mampu terterima dengan baik oleh umat Islam 

dan Kristen yang ada di sana. Dalam wawancara lainnya, Suryanata selaku kepala 

desa Tabulo membenarkan kesan tolerannya materi dakwah yang dibawakan NU 

dan akan turut mendukung hal tersebut. 

 “Saya berusaha dengan segenap daya sebagai pemerintah desa untuk 

membantu acara-acara seperti ini. Melihat diskusi lintas agama yang dilaksanakan 

oleh NU sangat merefleksikan toleransi dan sikap saling menghormati antar 

pemeluk agama Islam dan Kristen. Selama materi-materi dakwahnya seperti itu 

kami akan terus mendukung. Selanjutnya diharapkan melalui diskusi seperti itu, 

oknum penyebar ajarang Kristen yang mengganggu umat Islam lainnya itu dapat 

segera tersadar bahwa praktek mengganggu keyakinan orang lain itu tidak boleh 

dilakukan. Kepada para ustaz dan anggota NU lainnya kami berharap untuk tetap 

dapat menjaga keharmonisan seperti ini,” katanya.
173

 

 “Amiyatiya sanangi sababu mawoluwo boti kegiatan musawara uhe hadiriya 

lio lo Kristen. Gaga daa bisala liyo, wawu dja pernah mo singgungi lo tawu 

Kristen atau mopototala ajaran lingoliyo. Bo tahuli li ustadz teto aliyo maa 

mohuyula wawu mohormatiya totutumulo. Wanu woluwo umoo ganggu 
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poposambealo wawu bisalalo, dja masowa toduhelo sababu tumulo bo 

pepeendawa wawu to masyarakati dja popoowa boito boalemo bertasbih umoo 

piyohe penu bebedawa agama bomo satuwa to hilao lo manusia,” tambah Hartono 

Suhadi.
174

  

 Hartono Suhadi juga ikut menggambarkan keadaan lapangan saat diskusi 

lintas agama dilaksanakan, Hartono menyampaikan bahwa apa yang disampaikan 

NU itu sangat bagus. Saat materi-materinya dimulai pembicara tidak pernah 

menyinggung apalagi sampai menyalahkan ajaran umat Kristen. Hal itu tentunya 

untuk menjaga perasaan umat Kristen yang hadir disana dan lebih khusus untuk 

membangun sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. 

Dalam kegiatan tersebut juga Hartono menyampaikan bahwa pihak NU selalu 

menekankan sikap saling terbuka jika terjadi konflik antar Islam dan Kristen. Hal 

inilah yang menjadi dasar prinsip semboyan kabupaten Boalemo bertasbih, 

dimana Tabulo dan Kaaruyyan adalah bagian dari kabupaten Boalemo. Untuk 

itulah walaupun berbeda secara akidah namun jiwa manusia yang sama mampu 

untuk menyatukan dua insan yang berbeda akidah. 

 Dalam materi-materi dakwah NU, buletin tauhid dan diskusi lintas agama 

yang dihadiri umat Kristen memiliki penekanan yang berbeda dalam 

penyajiannya. Dalam buletin Tauhid NU mengusung narasi-narasi tauhid yang 

tegas tentang Islam sebagai agama yang benar dan Allah satu-satunya Tuhan yang 

patut disembah. Namun berbeda dengan diskusi lintas agama yang dihadiri umat 

Kristen, materi yang disampaikan berorientasi kepada ajakan untuk membangun 

sikap saling menghormati dengan agama lain serta tarbiah mengenai hidup 

bersosialisasi dengan semua manusia. Tentunya kegiatan yang dihadiri oleh umat 

non-muslim lebih harus disiasati untuk menghindari aksen koersif yang dapat 
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menggagalkan dakwah.
175

 Dengan itu acara yang dihadiri oleh umat Kristen saat 

itu memiliki value yang sangat besar dalam menentukan kelangsungan 

komunikasi dua pihak, yaitu antara NU dan umat Kristen. Untuk sampai kepada 

tujuan dakwah Kasim menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dakwah ada 

berbagai poin yang kami tegaskan kepada muslim dan juga umat non-muslim 

yang ada di desa Tabulo.  

 “Dalam berbagai kesempatan saat kami berceramah di depan muslim dan 

berbicara dalam diskusi yang dihadiri umat Kristen, kami menekankan beberapa 

hal. Pertama, Islam adalah agama bagi semesta alam, kedua kami menegaskan 

umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, ketiga 

bahwa kita harus saling menghormati ajaran agama lain, dan sebelum kami 

menutup acara tersebut kami menegaskan sikap untuk tidak berdakwah kepada 

pemeluk agama lain,” ujar Kasim.
176

    

 Dalam wawacara bersama Kasim, dapat difahami juga mengenai penegasan 

sikap untuk tidak berdakwah kepada pemeluk agama lain. Kasim menyatakan 

bahwa memang pada dasarnya dakwah dilakukan kepada seluruh umat manusia, 

tidak hanya kepada sesama muslim saja namun dakwah seyogyanya dapat 

ditampilkan kepada non-muslim juga. Namun di desa Tabulo tentunya NU 

diperhadapkan dengan keadaan yang berbeda.  

 “Disini telah terjalin keharmonisan antara pemeluk Islam dan Kristen. Hal ini 

sudah berlangsung sangat lama dan akhirnya terganggu oleh munculnya beberapa 

orang yang melakukan aksi pemurtadan dalam praktik Kristenisasinya. 

Berdasarkan penjelasan dan pengaduan dari masyarakat desa Tabulo, yang 

mengganggu mereka adalah pengajaran yang dilakukan kepada orang yang telah 
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berakidah Islam. Olehnya dengan itu kami menyampaikan sikap tegas tidak akan 

melakukan hal yang sama dengan tidak berdakwah kepada umat Kristen,” jelas 

Kasim.
177

   

 Penegasan untuk tidak berdakwah kepada pemeluk agama Kristen merupakan 

satire kepada pihak Kristen yang hadir. Dengan materi dakwah seperti itu 

kemudian umat Kristen yang hadir diharapkan dapat setuju dengan sikap tersebut 

dan memilih sikap yang sama.
178

 Adapun harapan selanjutnya terkait beberapa 

oknum yag melakukan usaha Kristenisasi terselubung, pihak gereja diharapkan 

dapat ikut mendukung menghentikan gerakan tersebut apalagi hal yang 

meresahkan umat muslim setempat itu telah memberikan impact yang buruk 

terhadap keharmonisan beragama. 

D. Respon Masyarakat Terhadap Gerakan Dakwah NU 

 Gorontalo secara keseluruhan merupakan daerah mayoritas Islam. Hanya ada 

beberapa desa yang menjadi tempat bermukimnya orang-orang non-muslim. 

Kelurahan Maesa di kota Gorontalo, Londoun di kabupaten Pohuwato, desa 

Harapan dan Kaaruyyan di kabupaten Boalemo, dan beberapa desa lainnya. 

Walaupun agama Kristen menjadi agama minoritas, Gorontalo menjadi tempat 

bermukim yang ramah untuk umat Kristen. Tidak ada sikap marginalisasi, 

intimidasi, apalagi vandalis yang didasarkan pada perbedaan keyakinan. Hal 

tersebut juga berlaku di kecamatan Mananggu yang menjadi tempat tinggal bagi 

pemeluk agama Kristen Protestan.  

 Kecamatan Mananggu menjadi rumah yang cukup damai bagi pemeluk  

agama Kristen. Salah satu desa yang terdapat di kecamatan Mananggu adalah desa 

Kaaruyyan, di desa ini hampir seluruh penduduknya adalah pemeluk agama 
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Kristen. Perbedaan agama yang terdapat antara penduduk desa Kaaruyyan yang 

Kristen dan desa lainnya yang muslim tidak pernah membawa kecamatan 

Mananggu pada garis-garis konflik yang didasari oleh sentimen-sentimen akidah. 

 Namun hal tersebut menjadi sedikit berbeda semenjak terjadi aksi-aksi 

penyebaran ajaran Kristen yang dianggap tidak fair. Beberapa oknum yang 

menjadi pelaku aksi gerakan pemurtadan atau Kristenisasi ini menjadikan nuansa 

keharmonisan beragama akhirnya terganggu. Pasalnya, sekalipun telah datang 

berbagai penjelasan dari pihak Kristen, seperti Demian Ginai selaku pengurus 

gereja yang menyatakan bahwa gerakan Kristenisasi itu bukan berdasarkan 

perintah gereja, namun beberapa masyarakat Mananggu merasa risih dan 

menuding hal itu berasal dari kehendak gereja dan penduduk Kaaruyyan. Suara 

protes yang paling besar datang dari desa Tabulo yang menjadi sasaran dari aksi 

Kristenisasi tersebut. Bahkan mereka beberapa kali membuat suatu kelompok dan 

berniat menyerang desa Kaaruyyan dan gereja disana. 

 “Kami dari pihak gereja sama sekali tidak pernah memerintahkan jemaat kami 

untuk melakukan aksi Kristenisasi kepada umat muslim ini, namun tetap saja 

kami menjadi sasaran kemarahan umat muslim dari desa Tabulo. Kami 

memaklumi hal itu, karena kami sadar pelaku aksi pemurtadan ini berasal dari 

pemeluk agama Kristen, hingganya cukup wajar jika hal itu mengundang 

kemarahan yang menyasar kami,” ungkap Demian Ginai.
179

  

 Pemerintah desa membenarkan prihal naiknya masalah ini pada tahap yang 

lebih serius. Ketika berita tentang adanya aksi pemurtadan ini, sontak hal itu 

mengundang reaksi keras dari umat muslim desa Tabulo. Mereka melimpahkan 

emosinya dengan melaporkan bahwa gereja sebagai sumber perintah aksi itu 

dijalankan.  
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 “Meskipun belum ada bukti yang kuat tentang gereja sebagai dalang kegiatan 

itu, namun masyarakat dengan cepat menyasar gereja sebagai tempat diusungnya 

gerakan yang dianggap mengganggu itu. Kami juga sudah menerima penjelasan 

dari pihak gereja bahwa mereka sama sekali tidak pernah memerintahkan aksi 

Kristenisasi seperti itu. Namun beberapa masyarakat yang sudah tersulut emosi 

menganggap hal itu sebagai usaha gereja untuk mengelak dari kemarahan warga 

setempat,” tutur Suryanata.
180

    

 Penjelasan yang diberikan oleh pihak gereja nyatanya tidak dapat diterima 

begitu saja oleh penduduk desa Tabulo. Higganya berbagai aksi frontal sempat 

direncanakan bahkan beberapa orang sudah berniat melakukan aksi anarkis 

terhadap pihak gereja. Namun dengan segenap usaha mediasi yang dilakukan oleh 

NU, pemerintah desa, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat lainnya rencana 

anarkis itu berhasil diredam dan digagalkan. 

 “Banyak orang dari warga kami yang terganggu dengan perbuatan orang-

orang Kristen. Meskipun mereka sudah tahu kami ini muslim, tapi tetap saja 

mereka mengajarkan Kristen kepada orang-orang di desa kami. Perbuatan mereka 

sudah keterlaluan, oleh sebab itu kami membentuk kelompok untuk datang 

memperingati gereja, kalau tetap tidak berubah kami tidak segan menyerang 

mereka. Tapi aksi kami dihentikan oleh pemerintah dan pengurus NU disana. 

Akhirnya bersama mereka kami diajak untuk berdiskusi dengan jemaat Kristen di 

desa Kaaruyyan,” beber Wisnu Akuba dalam wawancaranya.
181

  

 Dalam diskusi yang berlangsung pihak gereja dengan tegas menolak tuduhan-

tuduhan dari masyarakat desa Tabulo. Jemaat Kristen dan pihak gereja 

mengungkapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan tersebut 
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dan turut ikut mendukung hal-hal lainnya demi terjalinnya hubungan baik antara 

mereka dan umat muslim. Dengan itu NU bersama gerakan dakwahnya siap untuk 

lebih memantapkan aksi dalam menghentikan masalah tersebut. 

 Masyarakat desa Tabulo mendukung secara penuh gerakan dakwah NU dalam 

mengatasi aksi-aksi Kristenisasi yang terjadi di desa Tabulo. Selain itu pemerintah 

di desa Tabulo beserta beberapa tokoh adat juga ikut andil dan turut berkontribusi 

dalam mewadahi segala keperluan NU terkait masalah pemurtadan ini. Hal 

tersebut dilakukan karena mereka sangat sadar akan kemungkinan-kemungkinan 

negatif yang dapat terjadi kapan saja jika masalah tersebut tidak mendapatkan 

perhatian khusus. 

 “Kami mendukung semua yang dilakukan oleh NU. Kami siap membantu dan 

berkontribusi untuk keterlangsungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NU 

di desa kami. Apalagi masalah yang melanda desa kami ini kalau dibiarkan bisa 

lebih menjadi-jadi dan berpotensi pada bentorknya dua pihak dari desa yang 

berbeda. Desa Kaaruyyan adalah desa tetangga kami, maka kami sadar bahwa 

tidak ada alasan untuk bertikai apalagi hanya karena perbedaan agama,” tegas 

Suryanata.
182

  

 “Kami dari masyarakat setempat sangat senang hati melihat desa kami 

semakin Islami dengan program-program dari NU. Apalagi dalam beberapa 

kegiatan jemaat Kristen turut hadir di desa kami. Olehnya kami menyadari bahwa 

NU telah berhasil menjembatani masalah ini. Selanjutnya harapan kami sangat 

tinggi untuk NU dalam menekan aksi Kristenisasi di desa kami. Kami orang 

Tabulo adalah orang Islam, kami tidak mau agama kami diganggu, maka kami 

                                                             
 

182
Suryanata (38 Tahun), Kepala desa Tabulo, Wawancara, di desa Tabulo, 26 Mei 2021.        



107 
 

 
 

akan ikut berbuat apa saja asalkan Islam terjaga dan tidak diganggu oleh mereka 

yang tidak bertanggung jawab,” tambah Iwan Suseno.
183

  

 Keterbukaan warga dalam menerima program-progran gerakan dakwah NU di 

desa Tabulo sangat berdampak positif terhadap pelaksanaannya. Berkat 

antusiasme masyarakat kegiatan-kegitan dalam menangkal pengaruh Kristenisasi 

dapat lebih terarah dan mampu terealisasikan dengan baik. Gerakan dakwah lewat 

jalur kebudayaan seperti wunungo dan paiya lohungo lopoli mampu merawat 

nuansa ke-Islaman di desa Tabulo, hingga desa ini juga mendapatkan sorotan 

positif dari desa-desa tetangganya bahkan dari kecamatan lain. Dengan 

progresifitas NU lewat seluruh rangkaian agendanya di desa Tabulo, desa tersebut 

kini sering disebut-sebut sebagai desa yang Islami. Selain itu seluruh gerakan 

dakwah NU ini kemudian lebih dikuatkan oleh bantuan-bantuan sosial yang 

diberikan kepada masyarakat. Terbukti bantuan sosial seperti itu dapat lebih 

meraup simpati masyarakat setempat. 

 Namun ada beberapa orang juga yang merasa terganggu dengan aktivitas 

dakwah NU di desa Tabulo. Gerakan dakwah yang diusung untuk meredam 

gerakan pemurtadan di desa Tabulo secara umum selalu mendapat dukungan dari 

masyarakat disana, namun penilaian ini tidak secara merata, beberapa orang 

merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh NU. Orang-orang yang merasa 

dirugikan tersebut adalah mereka yang aktif menerima pekerjaan dari orang 

Kristen. Namun tidak ada orang yang mampu menolak dakwah, karena menolak 

dakwah sama dengan menolak klaim kebenaran agama.
184

 NU memandang 

penolakan dari beberapa masyarakat desa Tabulo sebagai tantangan dakwah 

semata. Mereka yang menolak itu merasa rugi karena kehilangan pekerjaannya 
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bukan karena mereka menolak atau tidak menerima dakwah. Beberapa 

masyarakat desa Tabulo merasa gerakan dakwah NU benar-benar menjadi 

penyebab tertutupnya peluang kerja mereka. Anggapan tersebut muncul karena 

mereka tidak dipekerjakan lagi tidak lama setelah berbagai gerakan dakwah NU 

tersebut semakin intens dilaksanakan.  

 “Ami yatiya boti tawu susa pak. Otawa lami gaga boito uhe pohutuwa lo NU, 

bo sakilio amiyatiya olo ilo tuhata lo uleto liyo. Kegiatan li tatiye NU bo malo 

pobu‟a karajando. Amiyatiya boti hemo karaja to ta bulawahu, bo semenjak NU 

lo hutu-hutu ma‟a boti kegiatan amiyatiya madidu hemo tapu panggilan lo karaja 

dju,” ungkap Uno Kasimi.
185

 

 Dalam wawancara diatas, Uno Kasimi mengatakan bahwa mereka tahu apa 

yang dilakukan oleh NU sangat bagus, namun hal itu juga merugikan mereka. 

Mereka adalah orang-orang Islam yang sering dipekerjakan oleh orang-orang 

Kristen, namun semenjak NU melaksanakan berbagai kegiatannya mereka tidak 

lagi mendapatkan panggilan untuk bekerja.  

 “Saya sering bekerja di tempat orang Kristen, terkadang saya disuruh untuk 

mengecat rumah, memperbaiki pagar mereka, membersihkan halaman mereka, 

mencuci kendaraan mereka. Namun semenjak acara-acara Islami di desa Tabulo 

ini dilaksanakan, orang Kristen tidak lagi memberikan pekerjaan-pekerjaan itu, 

mereka tidak memanggil saya lagi ketika halaman rumah mereka kotor atau motor 

dan mobil mereka kotor. Sejak itu saya sangat sulit untuk mendapatkan uang. 

Saya juga tidak mungkin marah kepada pelaksana acara Islami itu,” tambah 

Midun Nahiya.
186
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 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa beberapa 

orang muslim Tabulo sering menerima pekerjaan dari orang-orang Kristen. 

Misalnya menjadi karyawan toko bangunan, kuli bangunan, dipekerjakan untuk 

pembangunan gereja, membantu pekerjaan rumah, beternak ayam, driver 

(pengendara) bentor, menjaga tambak ikan, serta beberapa pekerjaan lain yang 

menjadi mata pencarian umat muslim di desa Tabulo. Dalam aktifitas jual jasa itu 

beberapa kali terdengar isu bahwa orang-orang Kristen yang sering 

mempekerjakan umat muslim sering sekali mengajarkan tentang ke-Kristenan 

kepada pekerja muslim. Hingganya ketika gerakan dakwah NU terdengar luas dan 

menjadi info publik yang ramai, pekerja-pekerja muslim ini tidak lagi 

mendapatkan panggilan untuk bekerja. Mereka merasa jasa mereka tidak terpakai 

karena orang Kristen tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh NU. Dengan 

ini, jelaslah pula bahwa NU dalam gerakan dakwah terhadap aksi Kristenisasi 

juga mendapatkan penolakan dari beberapa orang Islam sendiri. Kasim selaku 

ketua NU di sana berkenaan dengan masalah ini sadar bahwa aktivitas dakwah 

yang NU lakukan memanglah dianggap negatif bagi pekerja muslim yang menjual 

jasa kepada orang Kristen, akan tetapi untuk mengatasi hal itu mereka diberikan 

pekerjaan lain yang tentunya dapat diterima oleh mereka.  

 “Mereka sempat datang dan mengeluhkan mengenai kehilangan pekerjaan itu 

kepada kami. Mereka mengatakan bahwa beberapa orang dari mereka kehilangan 

pekerjaannya karena kami. Namun sebagai gantinya kami memasukkan mereka 

kedalam kelompok peneriman bantuan sosial untuk membantu mereka dalam 

kehidupannya sehari-hari. Selain itu beberapa pekerja yang kehilangan 

pekerjaannya diberikan opsi pekerjaan lainnya. Ustad Surahmin sebagai seorang 

nahdliyin yang menjadi owner café & resto di kota Gorontalo mengajak beberapa 

pekerja itu untuk dipekerjakan di tempatnya. Masdar Ali yang memiliki usaha 
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ternak sapi juga mengajak beberapa pekerja itu untuk membantu menjalankan 

ternaknya kemudian diberikan gaji,” tegas Kasim.
187

  

 Para nahdliyin dari desa Tabulo tidak bersikap acuh tak acuh terhadap 

keluhan dari para pekerja yang merasa dirugikan dengan aktivitas NU. Dengan 

berbagai mata pencarian baru yang ditawarkan oleh para nahdliyin di desa Tabulo 

ini akhirnya sedikit demi sedikit respon positif datang dari pekerja-pekerja 

tersebut. Mereka tidak lagi mengeluhkan aktivitas NU dalam meredam eksistensi 

Kristenisasi di desa Tabulo.  

 Masalah ekonomi masyarakat desa Tabulo benar-benar mendapat perhatian 

dari  NU di desa Tabulo. Apalagi sebelumnya mereka menilai bahwa gerakan NU 

malah merugikan mereka secara ekonomi. Hal itu semakin membuat NU lebih 

getol mencurahkan perhatiannya. Masalah pekerjaan demi meraup keuntungan 

ekonomi merupakan sebuah kegiatan yang difitrahi kepada manusia bahkan 

dianggap sebagai ibadah dalam kehidupan manusia.
188

 Hingganya NU 

memandang masalah kehilangan pekerjaan sebagai sesuatu yang harus segera 

ditangani. 

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9: 105 

يىُْا وَقوُِ  ََ ُ  فسََيشََي اػْ
ٌْ  اّلله  ينَُ ََ َُۗ  وَسَسُىْىهُ   ػَ ْىُْ ٍِ ؤْ َُ َُ  وَاىْ وْ ً وَسَتشَُدُّ ٌِ  اىِ  يِ هبَدَحِ  اىْغَيْتِ  ػ  ٌْ  وَاىشَّ  فيَُْجَِّئنُُ

ب ََ ٌْ  ثِ ْْتُ َُۚ  مُ يىُْ ََ  ١ٓٔ تؼَْ
Terjemahnya: 

 “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS At-

Taubah/9:105).
189

    

 Mereka yang diberhentikan dari pekerjaannya atau yang sudah tidak 

mendapatkan panggilan untuk bekerja lagi, segera diberikan pekerjaan baru yang 
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mampu untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Selanjutnya NU di desa Tabulo 

selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya yang timbul 

sebagai konsekuensi dari gerakan dakwah dalam menekan pengaruh penyebaran 

ajaran Kristen kepada muslim di desa Tabulo. 

 Seperangkat agenda dakwah yang diusung oleh NU di desa Tabulo kemudian 

dilaksanakan dengan persiapan hingga tata pelaksanaan yang semaksimal 

mungkin. Hal ini tentunya diimplementasikan dengan langkah-langkah yang 

terarah untuk memenuhi hasil akhir yang diharapkan bersama. Berbagai bentuk 

metode dakwah yang terus dilakukan secara continue ini benar-benar dapat tampil 

sebagai treatment yang tepat terkait masalah pemurtadan oleh oknum Kristen 

yang dilakukan secara terselubung di desa Tabulo.
190

 Sementara itu dukungan dari 

berbagai pihak seperti pihak pemerintah desa, masyarakat luas, dan juga respon 

positif gereja juga turut menguatkan semangat NU desa Tabulo untuk terus 

memelihara eksistensi dakwah disana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk dakwah Nahdlatul Ulama dalam mengatasi pemurtadan di desa 

Tabulo ditempuh melalui pelbagai jalur dalam implementasinya. Tentunya dalam 

merancang pola dakwah di desa Tabulo ini, pihak NU benar-benar menyiasatinya 

secermat mungkin agar NU mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah, 

masyarakat, terutama pihak gereja yang ada disana. Berbagai bentuk pelaksanaan 

dakwah yang ditempuh NU antara lain: melalui jalur kebudayaan seperti 

pelaksanaan wunungo dan paiya lohungo lopoli, diskusi lintas agama yang 

dihadiri umat Kristen, dakwah melalui tulisan seperti pembagian buletin tauhid, 

hingga dakwah yang menyentuh lini sosial masyarakat dengan memberikan 

bantuan-bantuan material kepada mereka yang pantas menerimanya. Disamping 

itu, usaha untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak tertentu juga terus 

dilakukan, misalnya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, pihak gereja, dan 

juga oknum-oknum pelaku Kristenisasi. Dalam implementasi agenda dakwah 

yang dirancang oleh NU pemerintah desa, masyarakat setempat dan juga umat 

Kristen dari desa Kaaruyyan sering kali ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

agenda-agenda dakwah NU.  

2. Materi dakwah Nahlatul Ulama dalam mengatasi gerakan pemurtadan di 

desa Tabulo dapat dilihat dalam 2 substansi dan penguatan yang berbeda. Pertama 

dakwah yang substansi dan penekanannya bermuara pada penguatan tauhid. 

Dakwah seperti ini kemudian dikhususkan kepada khalayak muslim saja. 

Misalnya dalam pelaksanaan pembagian buletin tauhid. Buletin tauhid ini 

dibagikan kepada umat muslim saja, adapun isi dari buletin tauhid tersebut dengan 
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tegas mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang patut disembah, 

dan agama yang benar hanyalah Islam. Selain dakwah kepada muslim yang berisi 

tentang penguatan tauhid, penekananan dakwah menjadi berbeda saat agenda 

dakwah tersebut dihadiri oleh umat Kristen. Misalnya dalam pelaksanaan diskusi 

yang dihadiri umat Kristen, maka tema substansi bahasannya berorientasi pada 

ranah muammalah. Dimana dalam kesempatan itu yang dibahas adalah mengenai 

kerukunan beragama dalam Islam, hikmah dalam kehidupan sosial, tuntunan 

untuk menghargai dan membantu sesama manusia dalam Islam. 

3. Respon masyarakat terhadap gerakan dakwah NU di desa Tabulo terlihat 

positif. Berbagai kegiatan yang diusung oleh NU untuk menekan pengaruh 

penyebaran ajaran Kristen di desa Tabulo mendapatkan sambutan hangat dari 

berbagai pihak. Mulai dari masyarakat Tabulo yang menjadi sasaran dakwah, 

hingga pihak pemerintah dan gereja yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. NU dalam mengusung dakwah dalam mengatasi Kristenisasi sangat 

memperhatikan respon dari gereja. Hal itu untuk menghindari sikap antipati gereja 

terhadap gerakan NU. Pihak gereja sendiri menyatakan bahwa aksi Kristenisasi itu 

bukanlah atas perintah gereja. Dengan fakta ini NU melihat peluang mendapatkan  

dukungan dari pihak gereja. Untuk itu NU ikut melibatkan umat Kristen dalam 

agenda-agenda NU. Terkait respon masyarakat, secara umum NU mendapatkan 

respon yang sangat baik, berbagai komentar positif mewarnai aksi-aksi NU, akan 

tetapi penilaian positif itu tidak secara merata dan seintens itu. Ada beberapa 

orang muslim yang awalnya merasa dirugikan dengan aksi NU ini. Mereka adalah 

para pekerja yang sering dipekerjakan oleh orang-orang Kristen. Mereka 

beraggapan bahwa kegiatan NU adalah hal yang menjadi penyebab hilangnya 

pekerjaan mereka. Namun pada akhirnya dengan segenap usaha NU, hal itupun 

dapat diatasi dengan memberikan pekerjaan lain kepada mereka. Penilaian-
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penilaian negatif dari merekapun beralih kepada dukungan kepada pihak NU di 

desa Tabulo.    

B. Implikasi Penelitian 

 1. Dalam menekan penetrasi aksi pemurtadan terselubung yang terjadi di 

desa Tabulo tentunya tidak cukup hanya dengan simpati dari pihak gereja. Peneliti 

secara lebih cermat melihat bahwa faktor fundamental yang menjadi akar problem 

masuknya pengaruh pemurtadan ini adalah perihal ekonomi masyarakat. Ketika 

oknum pemurtadan lebih heroik dalam menangani masalah kemiskinan, maka 

kemungkinan murtadnya masyarakat bisa saja terjadi. Dengan itu NU sebagai 

organisasi yang mampu mendedikasikan diri sebagai al-hajat al-asasiyah 

(memiliki kekuatan dalam kebutuhan primer) mampu untuk membadani masalah 

ekonomi atau kemiskinan masyarakat tabulo secara berkelanjutan. Hingganya jika 

hal ini dilakukan secara terus menerus peluang untuk kembalinya intensitas 

pemurtadan tidak akan terjadi lagi. Selain itu NU dengan dikuatkan oleh basis 

pemerintah desa hendaknya lebih tegas lagi kepada pihak gereja untuk mampu 

ikut meredam aksi oknum-oknum pelaku pemurtadan tersebut.  

 2. Ketua NU beserta nahdliyin di desa Tabulo hendaknya terus berusaha 

untuk menampilkan sikap toleran dalam dakwahnya. Tentunya sikap saling 

menghargai antar pemeluk agama menjadi sesuatu yang harus terus dibumikan, 

begitupun di desa Tabulo. Dakwah NU yang digalakkan lewat kegiatan-kegiatan 

Islami tentunya akan berdampak langsung terhadap hubungan Islam dan Kristen 

di desa Tabulo. Dengan kenyataan itu, kegiatan-kegiatan yang diusung NU harus 

tetap stabil dan mencerminkan identitas Islam yang ramah terhadap agama lain. 

Olehnya untuk memaksimalkan hal itu, selain melaksanakan agenda-agenda yang 

telah terjadwal, NU juga sepatutnya selalu berusaha memberikan sosialisasi 
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terhadap masyarakat untuk tidak secara kaku memandang masalah ini sebagai 

konflik antar Islam dan Kristen apalagi sampai berbuat anarkis.        

 3. Ketua NU dan nahdliyin di kecamatan Mananggu khususnya di desa 

Tabulo seyogyanya berusaha untuk terus membangun relasi dengan pemerintah 

sebagai controller sekaligus mitra dalam agenda-agendanya. Hal ini bukan tanpa 

sebab, pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kekuatan besar dalam 

memediasi segala hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat muslim dan 

Kristen di sana. Selain itu pemeritah akan mampu menjadi mitra yang akan sedia 

membantu keperluan NU dalam merancang segala aktifitas dakwahnya. Tentunya 

semakin besar daya kooperatif pemerintah terhadap dakwah NU maka tentunya 

target-target dakwah NU akan mampu dicapai terutama terkait konsolidasi antara 

Islam, pengurus gereja beserta jemaat Kristennya, serta oknum pelaku 

Kristenisasi. 
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