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ABSTRAK 

Nama : Hairil 

NIM : 30400117016 

Judul : Pola Sosialisasi Jamaah Tablig dalam Meningkatkan Semangat                

              Keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten  

   Jeneponto 

 Skripsi ini membahas mengenai pola sosialisasi jamaah tabligh dalam 

meningkatkan semangat keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia 

kabupaten Jeneponto. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1)Bagaimana strategi Jamaah Tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam 

2)Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Jamaah Tabligh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam 3)Bagaimana pandangan masyarakat terhadap 

keberadaan Jamaah Tabligh di Desa Rumbia Kabupaten Jeneponto.   

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis. Lokasi penelitian ini 

berada di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponton. Adapun 

sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang meliputi observasi 

dan wawancara serta data sekunder berupa buku-buku dan jurnal.   

 Hasil penelitian ini adalah 1) strategi jamaah tabligh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa Rumbia adalah dengan membentuk 

program-program seperti, jaulah, bayan, ta’lim wa ta’lum, usaha memakmurkan 

masjid, khidmat, musyawarah, dan khuruj fi sabilillah 2) faktor pendukung dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa Rumbia, yakni dengan adanya 

dukungan dari keluarga dan adanya dukungan dari masyarakat setempat. 

Sedangkan faktor penghambat yakni biaya, adanya penolakan dari masyarakat, 

dan belum memenuhi syarat untuk berdakwah  3) pandangan masyarakat terhadap 

keberadaan jamah tabligh secara umum menerima dan mendukung gerakan 

dakwah jamaah tabligh karena semangat dan keberaniaan jamaah tabligh dalam 

berdakwah. Namun, Jamaah Tabligh juga mendapat reaksi sosial yang negatif 

mengenai pelaksanaan khuruj fi sabilillah, sebagai kepala keluarga tidak boleh 

mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. 

Karena seharusnya dakwah dimulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu 

seperti keluarga dan tetangga.      

 Implikasi penelitian ini adalah 1) kepada Jamaah Tabligh agar kiranya 

dapat lebih meningkatkan semangat juang dalam berdakwah, agar apa yang 

diinginkan dapat terwujud 2) kepada masyarakat agar kiranya mengambil sisi 

positif yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh, guna menciptakan kerukunan dalam 

beragama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). 

Salah satu risalah dasar dalam ajaran dasar Islam adalah mencegah atau menahan 

dari kemungkaran dan menyeru kepada perbuatan baik. Hal tersebut merupakan 

inti dari ajaran Islam, kedua aspek tersebut merupakan tindakan yang diwajibkan 

bagi setiap umat Islam untuk bergerak, untuk menyampaikan, dan untuk mengajak 

orang lain mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. 

Islam adalah agama dakwah, agama yang selalu mendorong pemeluknya 

untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Dakwah adalah aktivitas atau 

kegiatan untuk menyeru dan mengajak orang lain untuk mengamalkan agama 

Islam secara benar dan bersungguh-sungguh.
1
 

Perintah pertama kali untuk berdakwah yang diterima oleh Nabi 

Muhammad saw, terdapat dalam QS. al-Muddatsir/74: 1-6 

                                               

              

Terjemahnya:  

Hai orang yang berkerumul(berselimut), bangunlah lalu beri peringatan! 

dan Tuhanmu agungkanlah!, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan 

dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 

memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
2
 

                                                           
1
Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium(Studi Kritis Jamaah 

Tabligh), (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.1. 
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra Semarang, 2002), h. 574. 
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Pesan dakwah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa seruan dakwah 

tidak pernah memandang dari suku dan ras tertentu. Selama proses sosialisasi 

ajaran, dakwah Islam telah melewati perjalanannya selama ratusan tahun. 

Ajakan atau dakwah sering dipahami secara sempit, yaitu identik dengan 

pengajian umum di atas mimbar. Padahal pengertian dakwah sangat luas tidak 

hanya diatas mimbar, berdakwah artinya tindakan amar ma’ruf nahi mungkar dan 

bisa saja yang menyampaikan dakwah itu golongan petani, penulis, pegawai, 

pedagang dan lain sebagainya.
3
 Dakwah adalah kerja nyata seorang muslim yang 

diatur dalam sebuah sistem keislaman dengan bertujuan melahirkan kepribadian 

yang siap diatur dan di tata atas kehendak Allah swt. 

Dakwah sebagai upaya sosialisasi dan internalisasi ajaran Islam yang 

mengalami perkembangan baik dalam tatanan metode, strategi maupun modelnya. 

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah, diperlukan suatu perangkat untuk 

memanaj gerakan dakwah. Dalam hal ini diperlukan organisasi dakwah yang kuat 

untuk dan mapan sehingga tujuan dan sasaran dakwah dapat tercapai. Dalam 

perkembangan dakwah dilakukan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan 

dengan berbagai corak termasuk Jamaah Tabligh. 

Jamaah Tabligh muncul di India dilatarbelakangi keadaan umat Islam 

India pada saat itu sedang mengalami kerusakan akidah dan akhlak. Pada saat itu 

terjadi percampuran antara baik dan buruk, iman dan syirik, antara sunnah dan 

bid’ah, disamping itu terjadi juga percampuran antara ajaran Islam dan Hindu 

sehingga semakin jauh dari ajaran murni Islam. 

Pada perkembangannya, Jamaah Tabligh tumbuh sangat pesat, saat ini 

Jamaah Tabligh berkembang ke suluruh pelosok dunia dan gerakan dakwah 

mereka hampir di temukan di setiap negara, termasuk di Indonesia. Hanya 

                                                           
3
Rafi’udin dan Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 

h. 75. 
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membutuhkan dua dekade jamaah ini sudah merebak, hampir tidak ada daerah di 

Indonesia yang belum tersentuh oleh dakwah mereka.
4
 

Komunitas ini memiliki tujuan untuk mensosialisasikan ajaran Islam yang 

lurus, menyeru dan membangkitkan jiwa spritualis dikalangan umat Islam yang 

semakin merosot. Jamaah Tabligh muncul karena kepeduliaannya terhadap umat 

muslim yang semakin terpuruk dalam kemaksiatan. 

Jamaah Tabligh berupaya menampilkan perilaku dan metode dakwah yang 

dipakai Nabi Muhammad Saw,. dan para sahabatnya. Di antara perilaku yang 

dimaksud adalah menggunakan jubah dan sorban, memanjangkan jenggot, dan 

memakai siwak.  Pada umumnya pendakwah tampil dengan berdakwah di media-

media seperti televisi, web, youtube, facebook dan lain sebagainya. Tetapi, 

Jamaah Tabligh tampil dengan metode dakwah yang terlihat klasik yaitu keluar 

dari kampung tempat tinggal mereka, kemudian mendatangi rumah-rumah 

penduduk untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya keimanan dan 

mengajak untuk berbuat sholeh.  

Secara garis besar, Jamaah Tabligh memusatkan kegiatan di masjid-masjid 

dan mushola-mushola dengan tujuan meramaikan masjid dan mengajak umat 

islam kembali mencintai masjid. Aktivitas tersebut diantaranya; musyawarah, 

taklim atau kajian rutin, silaturahmi, muzakarah atau pertukaran pikiran tentang 

pentingnya iman, amal dan sebagainya. Namun, kegiatan terpeting mereka adalah 

dakwah yang dikemas dalam bentuk khuruj atau keluar.
5
   

Salah satu ciri khas gerakan Jamaah Tabligh adalah adanya konsep khuruj. 

Khuruj berasal dari bahasma Arab Kharaja yang berarti “keluar”, dalam artian 

suatu kegiatan atau usaha berdakwah mengajak manusia beribadah kepada Allah, 

                                                           
4
H As’ad Said Ali, Islamisasi Jamaah Tabligh, www.nu.or.id 

5
http://id.Wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh diakses pada 09-03-2021 
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meninggalakan larangannya, dan senantiasa mendekatkan diri kepada sang 

pencipta. Pada kelompok Jamaah Tabligh hukum khuruj adalah wajib.
6
  

Jamaah Tabligh sama sekali tidak memandang status sosial dan golongan 

seseorang, selama dia muslim maka harus di ajak ke jalan yang benar sesuai 

dengan tuntunan Islam. 

Meskipun pekerjaan ini sederhana, hanya memberikan pidato dan nasehat 

dari rumah kerumah, mengingatkan umat Islam tentang iman mereka dan 

menanamkan dalam diri mereka kerisauan berlatih Islam, walapun 

termasuk sederhana tetapi mulia di sisi Allah swt. dalam hal ini, Islam 

pada hakikatnya hendaklah membawa perubahan: yaitu perubahan yang 

tidak beriman menjadi beriman, dari yang beriman menjadi lebih beriman 

(taqwa), dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi 

lebih baik.
7
 

Jamaah Tabligh dalam hubungannya dengan masyarakat, tampil 

memainkan perannya sebagai pendakwah di dalam masyarakat yang harus 

mensosialisasikan nilai-nilai islam, sosialisasi keibadahan dengan cara 

menyampaikan, mengajak dan menasehati serta saling mengingkatkan. 

Dakwah Jamaah Tabligh terkadang mengalami hambatan dan rintangan 

yang dihadapi baik dari segi fisik ataupun mental, di sisi lain Jamaah Tabligh 

sering di pandang sebelah mata karena sering dianggap tidak menafkahi kelurga 

mereka, keberadaan mereka pun dulu sering dipertanyakan bahkan di beberapa 

daerah ada yang menganggap Jamaah Tabligh aliran sesat. Bahkan dari kalangan 

Jamaah Tabligh sendiri ada yang mengalami penolak sampai pengusiran oleh 

masyarakat. 

Rumbia merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. Mayoritas masyarakat Rumbia ini menganut agama Islam,  

masyarakat Rumbia sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, 

dikarenakan letak geografis Rumbia sendiri banyak berupa persawahan dan 

perkebunan. Desa Rumbia ini terdapat sebuah masjid besar yaitu masjid Rumbia 

                                                           
6
Abdurrahan Ahmad As-sirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Jilid 3, (Depok: Pustaka 

Nabawi, 2012), h. 147. 
7
Samiang Katu, Taktik dan Strategi Dakwah di Era Milenium, h. 60.   
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dan masjid ini rutin dipenuhi kegiatan Jamaah Tabligh, masjid ini juga merupakan 

markas pertemuan bagi seluruh anggota Jamaah Tabligh yang ada di Kecamatan 

Rumbia. 

Desa Rumbia merupakan pusat kegiatan Jamaah Tabligh di Kecamatan 

Rumbia, Jamaah Tabligh di Desa ini berkembang dengan cepat, hal ini dapat 

dilihat dengan semakin banyaknya pengikut Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh 

masuk di Desa ini pada tahun 1988 yang dibawa oleh rombongan dari palembang. 

Pada awalnya hanya sedikit yang ikut dengan Jamaah ini, seiring dengan 

berjalannya waktu semakin banyak yang ikut hingga sekarang.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pola Sosialisasi Jamaah Tabligh dalam Meningkatkan 

Semangat Keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan Jamaah Tabligh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam meningkatkan semangat keagamaan, 

faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Jamaah Tabligh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam, dan pandangan masyarakat terhadap 

keberadaan Jamaah Tabligh di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami 

penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat yang 

dianggap penting, yaitu:  
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a. Pola Sosialsiasi  

Pola sosialisasi yaitu strategi atau cara yang dilakukan oleh Jammah 

Tabligh untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam di desa Rumbia Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto.  

b. Jamaah Tabligh 

Jamaah Tabligh adalah kelompok keagamaan yang bergerak untuk 

menyeru, mengajak, dan menasehati menjalankan perintah Allah dan menjauhi 

segala yang dilarang-Nya. Dalam hal ini Jamaah Tabligh yang ada di Desa 

Rumbia melakukan gerakan dakwah untuk meningkatkan semangat keagamaan di 

Desa Rumbia. 

c. Semangat Keagamaan  

Semangat keagamaan yaitu adanya mengamalkan nilai-nilai Islam dalam 

kehidupan sehari-hari 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana Jamaah Tabligh 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam Meningkatkan Semangat Keagamaan di 

Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. Jeneponto. Dari pokok permasalah tersbut maka 

dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Jamaah Tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai 

Islam di Desa Rumbia Kecamatam Rumbia Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Jamaah Tabligh 

dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa Rumbia Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto ? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan Jamaah Tabligh di 

Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto? 



7 
 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

1. Strategi Jamaah Tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa 

Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Jamaah Tabligh dalam 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 

3. Pandangan masyarakat terhadap Jamaah Tabligh di Desa Rumbia 

Kecamatam Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan 

dan bisa bermanfaat baik untuk peneliti sendiri, para dai, dan masyarakat. Secara 

lebih rinci manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan infomasi 

tentang Jamaah Tabligh sebagai gerakan dakwah Islam di Desa 

Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

2. Menambah wawasan terkait dengan salah satu komunitas yang ada di 

Indonesia yaitu Jamaah Tabligh 

3. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di lapangan, juga 

dapat berguna bagi pengembangan ilmu di masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis   

Harapan penulis pada penelitian ini adalah: 

1. Bisa memahami bagaimana sosialisasi Jamaah Tabligh dalam 

mendakwahkan nilai-nilai Islam. 

2. diharapkan dapat menambah dan melengkapi khazanah dalam 

keilmuan Islam. 
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E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pola sosialisasi Jamaah Tabligh 

dalam meningkatkan semangat keagamaan di Desa Rumbia Kec. Rumbia Kab. 

Jeneponto yaitu: 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Abd Rahman dengan judul“ Pengaruh 

Metode Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Peningkatan Shalat Berjamaah 

Anggotanya di Kasomberang Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif. Fokus dari 

penelitian ini adalah metode dan sistem yang digunakan Jamaah Tabligh dalam 

peningkatan shalat berjamaah anggotanya. Hasil penelitiannya adalah metode 

yang digunakan Jamaah Tabligh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan  shalat berjamaah anggotnya. Metode yang digunakan adalah metode 

Bil Hikmah, Mau’idhah Hasanah, dan Wajadil hum billati hiya Ahsan. Dan sistem 

yang digunakan adalah musyamwarah harian dan mingguan. Yaitu sistem Jaulah 

Ta’lim. Istiqbal, Dzikir Wal-ibadah, Bayan, dan Hikmat.
8
 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Abd Rahman 

menggunakan metode kuantitatif dan terfokus pada metode Jamaah Tabligh dalam 

meningkatkan kesadaran shalat berjamaah anggotanya. 

Kedua, penelitian yang dilakukan Nurdin dengan judul “Reaksi Sosial 

Terhadap Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah dalam Gerakan Dakwah Jamaah 

Tabligh di Kabupaten Gowa”.  Penelitian ini menggunakan metode kulitatif 

deskriptif. Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah 

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ada yang menerima 

dan mengapresiasi terhadap gerakan dakwah Jamaah Tabligh, di sisi lain juga 

mendapat pandangan negatif. Jamaah Tabligh meyakini bahwa gerakan dakwah-

                                                           
8
Abd Rahman, Pengaruh Metode Jamaah Tabligh Dalam Peningkatan Shalat Berjamaah 

Anggotanya di Kasomberang Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa, Skripsi,(Makassar, UIN 

Alauddin Makassar, 2019)  
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nya merupakan gerakan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw sehingga 

setiap tantangan dianggap sebagai ujian dalam berdakwah.
9
 

Perbedaannya adalah penelitian Nurdin lebih terfokus kepada reaksi sosial 

terhadap pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah di Kabupaten Gowa. Sedangkan 

penelitian ini terfokus kepada metode atau strategi yang digunakan Jamaah 

Tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Afrianti dengan judul “Strategi 

Dakwah Jamaah Tabligh dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kota Parepare”. 

Hasil dari penelitian ini adalah Jamaah Tabligh menggunakan materi yang 

mengenai tentang mengenalkan kembali remaja tentang Al-Quran dan Al-Hadits 

yang terbagi menjadi tiga yaitu: masalah akidah, syariah dan masalah akhlak 

dengan bentuk komunikasi interaktif dengan para pemuda untuk senantiasa 

mengingat kepada Allah.
10

 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Afrianti terfokus 

kepada strategi dakwah Jamaah Tabligh dalam mengatasi kenakalan remaja 

dengan menggunakan analisis SWOT. Dalam penelitian Ayu Afrianti lebih 

menekankan pada bagaimana Jamaah Tabligh mengatasi kenakalan remaja 

dengan berlandaskan al-Quran dan Hadits. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Asrianti Munawaroh dengan judul 

“Strategi Dakwah Jamaah Tabligh dalam Meningkatkan Kesadaran Sholat 

Berjamaah di Masjid An Nur Bojong Giyanti Candimulyo Magelang”. Hasil 

penelitian dari skripsi ini adalah Jamaah Tabligh menggunakan beberapa strategi 

dakwah seperti Jaulah, dan Bayan, dalam meningkatkan kesadaran sholat 

berjamaah di masjid.
11

  

                                                           
9
Nurdin, Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah dalam Gerakan 

Dakwah Jamaah Tabligh di Kabupaten Gowa, Skripsi,(Makassar, UIN Alauddin Makasssar, 2017)  
10

Ayu Afrianti,  Strategi Jamaah Tabligh dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kota 

Parepare, Skripsi,(Parepare, IAIN Parepare, 2018)  
11

Asrianti Munawarah, Strategi Dakwah Jamaah Tabligh dalam meningkatkan 

Kesadaran Sholat Berjamaah di Masjid An Nur Bojong Giyanti Candimulyo Magelang. Skripsi, 

(Salatiga, IAIN Salatiga, 2020)  
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Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Asrianti Munawaroh 

lebih terfokus kepada strategi dakwah Jamaah Tabligh dalam meningkatakan 

kesadaran shalat berjamaah. 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sri Mayuni Br Manurung dengan judul 

“Pengaruh Jamaah Tabligh Terhadap Keagamaan Masyarakat Desa Tinggi Raja”. 

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Jamaah Tabligh mempunyai pengaruh yang 

cukup besar dalam masyarakat yang dimana keberadaan Jamaah ini sangat 

membantu masyarakat muslim untuk perbuatan baik dan meninggalkan segala 

perbuatan kemaksiatan.
12

 

Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Sri Mayuni Br Manurung 

lebih terfokus kepada pengaruh Jamaah Tabligh di dalam masyarakat.  

  

                                                           
12

Sri Mayuni Br Manurung “Pengaruh Jamaah Tabligh Terhadap Keagamaan 

Masyarakat Desa Tinggi Raja”. Skripsi (Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, 2017) 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Sosialisasi 

1. Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses di mana masyarakat belajar, mengetahui, dan 

memahami perilaku mana yang diharuskan, diperbolehkan, dianjurkan dan tidak 

boleh dilakukan. Artinya nilai-nilai dan norma sosial yang berisi tata kelakuan 

yang memuat peraturan antara perintah dan larangan ketika manusia berhadapan 

dengan orang lain. Sosialisasi adalah proses belajar bagi seseorang atau 

sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai 

dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima 

oleh kelompoknya.
13 

Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses yang dialami individu dari 

masyarakatnya mencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, pengetahuan, 

harapan, keterampilan yang dalam proses tersebut ada kontrol sosial yang 

kompleks sehingga anak terbentuk menjadi individu sosial dan dapat dan berperan 

sesuai dengan apa yang diharapakan masyarakatanya. 

Seorang individu yang memperoleh berbagai pengalaman dari lingkungan 

sosial bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakukan yang ada di 

antara lingkungan sosial dan keluarganya. Pada fase ini sang anak mulai 

melakukan identifikasi terutama tentang pola-pola di lingkungan sosial di luar 

lingkungan keluarganya.
14 

                                                           
13

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 155.  
14

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 167.  
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Sosialisasi adalah suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup 

manusia. Dimana proses tersebut melalui, sosialisasi masa kanak-kanak, 

pendidikan sepanjang hidup, atau pendidikan berkesinambungan.
15 

Menurut vebrianto proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses 

akomodasi dengan mana individu menahan mengubah implus-implus dalam 

dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
16 

Sedangkan menurut soerjono soekamto, sosialisasi merupakan proses di 

mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat di mana ia menjadi anggota.
17 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa ada kesamaan tentang pengertian sosialisasi yaitu suatu 

proses kegiatan yang bertujaun agar pihak yang di didik atau di ajak, kemudian 

mematuhi kaidah-kaidah, nilai-nilai dan kebudayaan yang berlaku dan dianut oleh 

masyarakat. 

2. Macam-macam Sosialisasi 

Robert Lawang membagi sosialisasi menjadi dua macam yaitu sosialisasi 

primer dan sosialisasi sekunder: 

a. Sosialisasi Primer 

  Sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia 

seseorang masih balita. Pada fase ini, seorang anak dibekali pengetahuan tentang 

orang-orang yang berada di lingkungan sosial sekitarnya melalui interaksi seperti 

interaksi dengan keluarganya. Dengan demikian, dalam proses sosialisasi primer 

ini, seorang anak akan dikenalkan dengan pola-pola kelakuan yang bersifat 

mendasar. 

 

                                                           
15

Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993), h. 38.  
16

Soerjono, Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 63.  
17

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 156.  
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b. Sosialisasi Sekunder 

  Sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisasi 

primer, yaitu semenjak usia 4 tahun hingga selama hidupnya. Dalam proses ini, 

seorang individu akan memperoleh berbagai pengalaman dari linkungan sosial 

yang bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan di antara 

lingkungan sosial dan keluarganya. Pada fase ini seseorang mulai melakukan 

identifikasi terutama tentang pola-pola di lingkungan sosial di luar lingkungan 

keluarganya.
18

  

  Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, 

yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat 

sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam 

jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur 

secara formal. 

3. Pola-pola Sosialisasi  

Menurut Jaegar pola sosialisasi dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai 

berikut: 

a. Represif (Repressive Socialitation) 

Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika 

pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan 

pelanggaran.
19

 Menurut jaeger  sosialisasi dengan cara represif mempunyai ciri-

ciri lain seperti penekanan matreri dalam hubungan dan imbalan, pada kepatuhan 

anak pada orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah non 

verbal dan berisi perintah, penekanan titik berat sosialisasi pada orang tua dan 

pada keinginan orang tua, dan peranan keluarga sebagai significant Other. 

 

 

                                                           
18

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 167. 
19

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 159. 
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b. Partisipatif (Participative Socialitation) 

Sosalisasi partisipatif adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu 

agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan. Sosialisasi menurut 

Jaeger merupakan pola yang di dalamnya anak di beri imbalan ketika berperilaku 

baik, hukuman dan imbalan bersifat simbolis, anak diberi kebebasan, penekanan 

diletakkan pada interaksi, komunikasi bersifat linier, anak menjadi pusat 

sosialisasi, kebutuhan anak dianggap penting, dan keluarga menjadi Generalized 

Other.
20

 

4. Tahapan Sosialisasi 

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses dimana 

manusia belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan 

merasakan. George Herbert Mead, dalam bukunya Mind, Self, and Society 

menguraikan tahap perkembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum 

mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi 

dengan anggota masyarakat lain. Menurut Mead pengembangan diri manusia 

berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Preparatory Stage) 

Tahap ini dialami manusia sejak dilahirakan dan saat individu 

mempersiapkan diri mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini individu mulai 

melakukan kegiatan meniru meskipun belum sempurna. 

b. Tahap meniru (Play Stage) 

Tahap ini ditandai dengan semkain sempurnanya seorang anak menirukan 

peran-peran yang dilakukan orang dewasa. Anak mulai mempunyai kemampuan 

menempakan diri pada posisi orang lain. Ia juga memiliki kesadaran bahwa sosial 

manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak.  

 

                                                           
20

Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi,  h. 39. 
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c. Tahap siap bertindak (game Stage) 

Pada tahap ini peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang, digantikan 

peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. 

Kemampuan individu menempatkan diri pada posisi orang lain meningkat. Pada 

tahap ini individu mulai berhubungan dengan teman sebaya di luar 

lingkungannya.
21

 

d. Tahap penerimaan norma (Generalizing Stage) 

Pada tahap ini seseorang telah dianggap bisa mengambil peran-peran yang 

dijalankan orang lain dalam masyarakat. Seseorang telah mampu berinteraksi 

dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami perannya sendiri 

serta peran orang lain dengan siapa ia berinteraksi.
22

 

Menurut Mead tahapan sosialisasi tidak terlepas dari lingkungan keluarga 

dan komunitas masyarakat. Manusia mulai bersosialisasi sejak dilahirkan hingga 

dewasa. 

5. Agen Sosialisasi 

Sosialisasi tidak akan berjalan jika tidak ada peran media sosialisasi. 

Adapun media sosialisasi atau agen sosialisasi yang otomatis memiliki peran 

tesebut adalah lembaga sosial. Lembaga sosial tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan institusi yang paling berpengaruh terhadap proses 

sosialisasi. Dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan keluarga tertuju pada 

keinginan orang tua untuk memotivasi anak agar mempelajari pola perilaku yang 

diajarkan keluarganya.
23

 Proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan baik 

secara formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dikerjakan melalui 

                                                           
21

Farida Rahmawati dan Sri Muhammad Kusumantoro, Pengantar Ilmu Sosiologi, 

(Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 32.  
22

Joko Suyanto, Gender dan Sosialisasi, (Jakarta: Nobel Edumedia, ), h. 13.  
23

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi,  h. 177. 
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proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal 

dikerjakan lewat proses interaksi yang dilakukan secara tidak sengaja. 

b. Kelompok bermain 

Kepribadian manusia sangat memiliki hubungan dengan tipe kelompok di 

mana individu tersebut berada. Dalam kelompok bermain individu mempelajari 

norma nilai, cultural, peran dan semua persyaratan lainnya yang dibutuhkan 

individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif didalam kelompok 

permainannya. Kelompok bermain ikut menentukan dalam pembentukan sikap 

untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya.
24

 

c. Lingkungan Pendidikan 

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah 

untuk mendidik anak-anak sebagai langkah untuk mempersiapkan potensi anak 

dalam rangka membangu negara. Hal yang dipelajari anak di sekolah, selain 

membaca, menulis dan berhitung adalah kemandirian, prestasi, dan 

universalisme.
25

 

Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak dapat 

mengharapkan bantuan dari orang tua, di sekolah penghargaan akan diberikan 

kepada anak yang terbukti mampu bersaing dan menunjukkan prestasi akademik 

yang baik. Di sini anak dituntut agar bisa bersikap mandiri. 

d. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial adalah tempat atau suasana dimana sekelompok orang 

merasa sebagai anggotanya. Dalam lingkungan manapun seseorang pasti akan 

tersosialisasi dengan aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.
26

 Dalam artian 

seorang individu harus ikut dengan aturan dan norma yang berlaku di suatu 

lingkungan individu itu berada. 

                                                           
24

Narwoko dan Bagong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana, 

2007), h. 92.  
25

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosologi, h. 179-180.  
26

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosologi, h. 181.  
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e. Media Massa 

Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam membentuk 

keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Proses 

sosialisasi melalui media massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi 

lainnya. 

f. Keagamaan 

Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang di dalamnya terdapat 

aturan-aturan yang harus dipatuhi.
27

 Di dalam agama terdapat aturan dan norma 

yang harus dipatuhi bagi para panganutnya, norma agama tidak terdapat sanksi 

secara langsung tetapi mendapat sanksi di akhirat jika melanggar aturan dan 

norma yang berlaku bagi agama tersebut. Agama merupakan lembaga sosial sebab 

dalam ajaran agama manusia diharuskan hidup dalam masyarakat sosial. 

B.  Strategi Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Dakwah adalah suatu kegiatan mengajak, menyeru, memanggil dengan 

lisan maupun dengan tingkah laku atau perbuatan nyata.
28

 Strategi dakwah adalah 

suatu pergerakan atau usaha perbaikan, memindahkan umat dari situasi kekufuran 

ke situasi keimanan, dari situasi terjajah ke situasi kemerdekaan, dari situasi 

kemelaratan, ke situasi kemakmuran, dari berpecah belah kepersatuan dan 

seterusnya. Strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan dan 

manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan dakwah. Di dalam mencapai 

tujuan tersebut strategi dakwah harus dapatmenunjukan bagaimana 

operasionalnya secara teknik (taktik) harus dilakukan, dalam arti kata bahwa 

pendekatan (approach) biasa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan 

kondisi. 

                                                           
27

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosologi, h. 180.  
28

Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta:KENCANA,2016), h. 9.  
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Dakwah merupakan hal yang sangat penting, baik dari segi agama maupun 

dari perkembangan masyarakat dan bangsa. Untuk memahami hakekat Dakwah 

dalam al-Qur‟an, menurut Muhammad Fu‟ad Abd al-Baqi, dalamberbagai 

kosakata dan turunannya sebanyak 299 kali. Dalam bentuk Mashdar (dakwah) 

disebut 6 kali, dalam bentuk amr (ud‟u) 34 kali, dan dalam bentuk Fi‟il (da‟ian 

dan da‟i) sebanyak 7 kali.
29

 dengan demikian dakwah dalam pengertian istilah 

etimologi mencakup seluruh aktivitas manusia dari segi terminologi, dakwah lebih 

di pahami sebagai usaha dan ajakan kepada jalan kebenaran. 

Menurut Ali Makhfudh, dakwah adalah mendorong manusia berbuat 

kebajikan dan mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka kepada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
30

 

Sedangkan menurut  Abdulla Ba’lawy al-Haddad mengemukakan bahwa, dakwah 

adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau 

sesat jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan ke jalan ketaatan pada 

Allah, beriman kepadanya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal 

tersebut.
31   

Sayyed Quthub memberikan pengertian dakwah adalah ajakan kepada 

Allah bukan kejalan da’i atau ke kaumnya, tiada bagi da’i dari dakwah yang 

dilakukan, kecuali menjalankan tugas dan kewajibannya kepada Allah. 

Adapun ayat al-Qur’an yang menjelaskan dasar hukum dakwah yaitu 

sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nahl/16: 125 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

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

petunjuk.
32

 

Berdasarkan ayat di atas, para ulama yang menyatakan bahwa hukum 

dakwah adalah wajib ainiyah (wajib bagi setia individu), maka mereka mendasari 

argumen mereka sebagaimana ayat di atas; yakni pada lafal ( )ادعyang berarti 

serulah merupakan fiil amar (kata kerja perintah) yang mana dalam kaidah usul 

fikihnya, amar menunjukkan wajib selagi belum ada dalil yang melarang atau 

yang menyelisihinya. Jadi ayat al-Qur’an sebagaimana dalam Surah An-Nahl 

ayat 125 tersebut jelas menunjukkan wajibnya berdakwah. 

2. Gerakan Dakwah 

Gerakan sosial Islam Indonesia dicirikan oleh penerimaan terhadap 

pluralitas masyarakat dan kekuatan-kekuatan Islam tidak lagi terjebak pada 

nilainilai ekslusif yang selama ini diyakini sebagai sebuah nilai yang harus 

dipaksakan kepada komunitas lainnya. Sifat memaksakan norma-norma 

keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tidak menjadi dominan bagi 

gerakan Islam, secara umum gerakan Islam bekerja pada ranah masyarakat yang 

berorientasi pada pemberdayaan, misi kenabian diterjemahkan dalam aktivitas 

sosialnya.
33 Pengalaman sejarah Islam menunjukkan bahwa ke dalam dan ke luar 

umat Islam adalah plural. Ke dalam umat Islam di madinah setidaknya terdiri dari 

dua kaum Muhajirin dan Anshar. Ke luar ada Islam dan Yahudi. Pluralisme sudah 

menjadi watak sejarah Islam, karena itu hidup dalam keragaman agama, budaya, 

etnisitas, dan ras di Indonesia bukan gejala baru bagi Islam. 

Gerakan sosial Islam yang biasanya terlihat ke permukaan adalah gerakan 

dakwah, yaitu salah satu konsep gerakan yang memiliki corak dan metode yang 
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beragam dalam setiap lembaga atau organisasi dakwah. Pada intinya gerakan 

dakwah adalah usaha untuk menyebarkan ajaran Islam dan untuk melanjutkan 

misi kenabian yaitu untuk merubah pola pikir dan perilaku manusia menjadi lebih 

baik, berakhlak dan senantiasa melakukan seluruh perintah agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Gerakan dakwah sebagai agen perubahan sosial, akan dihadapkan pada 

berbagai persoalan sesuai dengan tuntutan era kekinian.
34

Dengan demikian umat 

Islam pada saat ini berada dalam situasi yang semakin kompleks akibat perubahan 

sosial yang sangat cepat pada era globalisasi. Masalah-masalah baru muncul 

setiap saat, mempersulit upaya mereka mengkontekstualisasi agama dengan 

kehidupan sehari-hari (everyday life). Menariknya, menghadapi tantangan-

tantangan global, semakin banyak Muslim berupaya menyatakan identitas 

keagamaan mereka secara terbuka di ruang publik. Simbol-simbol Islam hadir 

semakin mencolok.  Gerakan dakwah Islam tersebut dimaksudkan agar Islam 

dapat menjadi bagian dan solusi dari persoalan bangsa dan negara, maupun 

permasalahan global pada saat ini. 

3. Tujuan Dakwah 

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah swt. 

Adapun tujuan dakwah, pada dasarnya dapat dibedakan kedalam dua macam 

tujuan, yaitu: 

a. Tujuan umum dakwah (Mayor Objektive) 

Tujuan umum dakwah (Mayor Objektive) merupakan sesuatu yang hendak 

dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah yang masih 

bersifat umum dan utama, di mana seluruh gerak langkahnya proses dakwah harus 

ditujukan dan diarahkan kepadanya. Tujuan utama dakwah adalah nilai-nilai atau 

hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. 
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Untuk tercapainya tujuan utama inilah maka semua penyusunan rencana dan 

tindakan dakwah harus mengarah kesana.
35

 

b. Tujuan Khusus dakwah (Minor Objective) 

Tujuan khusus dakwah merupakan perumusan tujuan dan penjabaran dari 

tujuan umum dakwah. Tujuan khusus dakwah sebagai terjemahan dari tujuan 

umum dakwah dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: 

1. Mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepada Allah swt. 

2. Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf. 

3. Mengajak manusia agar beriman kepada Allah (memeluk agama Islam) 

4. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak meyimpang dari 

fitrahnya.
36

 

Menurut A. Rosyad Shaleh, dalam Manajemen Dakwah tujuan dakwah 

dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, Tujuan utama dakwah adalah terwujudnya 

kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah swt. 

Kedua, tujuan departemental, yaitu tujuan perantara. Sebagai perantara, tujuan 

departemental berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan yang diridhai oleh Allah swt, masing-masing sesuai dengan segi 

atau bidangnya.
37

 

Menurut pandangan H. M. Arifin tujuan dakwah adalah untuk 

menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan dan pengamalan ajaran agama 

yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerang agama.
38

 Berdasarkan 

pengertian dari beberapa pendapat tersebut, maka tujuan dakwah berkisar pada 

pembentukan pola pikir, sikap, mental dan memberikan motivasi serta solusi 

terhadap berbagai macam persoalan umat melalui pendekatan keagamaan dalam 

                                                           
35

Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2009), h. 60.   
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konteks kekinian. Secara kualitatif dakwah Islam bertujuan untuk memengaruhi 

dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju 

terbentuknya tatanan kesalehan individu dan kesalehan sosial. 

C. Jamaah Tabligh 

1. Pengertian Jamaah Tabligh 

Jamaah Tabligh berasal dari dua suku kata yaitu Jamaah dan Tabligh. 

secara etimologis kata jamaah berasal dari bahasa Arab yaitu Jami’iyah, yang 

bermakna perkumpulan atau perhimpunan, maka jamak dari jamaah, yajma’u, 

jam’atan yang bermakna perkumpulan atau rapat.
39

  

Sedangkan ditinjau dari segi istilah syariat, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin 

Musa Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-i’tisham setelah beliau mengemukakan 

beberapa hadits dari Baginda Rasulullah saw, mengenai Jamaah, maka beliau 

meyimpulkan dari hadits sebagai berikut: 

a. Jamaah ialah penganut Islam apabila bersepakat untuk satu perkara dan 

para pengikut agama lain wajib mengikuti aturan mereka. 

b. Jamaah adalah masyarakat umum dari penganut agama lain. 

c. Jamaah berarti kelompok ulama mujtahid 

d. Jamaah adalah Jamaatul Muslim apabila menyepakati seorang amir 

(pemimpin).
40

 

Sedangkan Jamaah menurut orang yang kerja di Tabligh (Jamaah Tabligh) 

adalah kumpulan orang beriman yang memiliki satu kerja, satu hati dan satu fikir, 

yaitu adanya perasaan risau dan memikirkan umat seluruh alam agar senantiasa 

kembali menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya serta ikut dalam 

usaha dakwah Jamaah Tabligh.   
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Jamaah 

adalah sekelompok manusia (masyarakat) dari penganut islam yang sepakat 

mengangkat amir (pemimpin) demi kemajuan atau kemaslahatan agama. 

Demikian halnya pengertian Tabligh yang berasal dari bahasa Arab yaitu 

dai kata ballaqha-yuballiqhu-tablighan yang berati penyampaian.
41

 Sedangkan 

secara syara’ tabligh sebagaimana yang berkaitan dengan hadits yang artinya 

“sampaikanlah olehmu dariku (Rasulullah saw) walaupun hanya satu ayat”. 

Tabligh adalah salah satu yang wajib bagi Nabi Muhammad saw yang artinya 

menyampaikan (Wahyu dan berita dari Allah swt) kepada umatnya. Tabligh 

dalam hal ini adalah menyampaikan dakwah ajaran-ajaran agama Islam kepada 

orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/05 : 67 

                                      

                     

Terjemahnya:    

Hai Rasul, sampikanlah apa diturunkan kepada mu dari Tuhanmu dan jika 

tidak kamu kerjakan (apa yang diperitahkan itu, berarti) kamu tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang kafir.
42

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa Jamaah 

Tabligh adalah sekelompok manusia yang mengajak, menyeru, dan 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 

Rasulullah saw agar manusia kembali kepada apa yang diperintahkan Allah swt 

dan menjauhi larangannya. 
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2. Sejarah  Singkat Lahirnya Jamaah Tabligh 

Jamaah Tabligh didirikan pada 1926 oleh Maulana Muhammad Ilyas 

Kandhalawi di Mewat, sebuah provinsi di India. Nama lengkapnya adalah 

Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisty Al-

kandhalawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupaka asal kata dari 

kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi 

adalah nama lain dari Dihli (New Delhi), ibukota India. Di negara ini markas 

Jamaah Tabligh berada. Adapun Ad-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband, 

yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. 

Sedangkan Al-Jisti dinisbatkan kepada tarekat Al-Jistiyah yang didirikan oleh 

Mu’inuddin Al-Jisti.
43

  Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan Ibunya bernama 

Shafiyah al-Hafidzah. Dia menerima pendidikan pertamanya di rumah dan 

menghafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda.
44

 

Maulana Muhammad Ilyas belajar kepada kakaknya sendiri yaitu syaikh 

Muhammad Yahya, setelah itu melanjutkan belajar di Madhratul Ulum di kota 

Saharanpur. Pada tahun 1326, ia mengenyam pendidikan agama Islam di 

Madrasah Islam Deoband India. Di sini ia belajar Al-Quran, Hadits, Fiqh, dan 

ilmu Islam lainnya.
45

 

Jamaah Tabligh lahir dilatarbelakngi keadaan umat Islam di India, 

tepatnya di Mewat yang semakin merosot. Orang-orang mewat adalah suku yang 

sangat terasing dan terpisah dari dunia luar selama berabad-abad. Mereka 

terkurung dalam ketidaktahuan, kebodohan dan kemiskinan.
46

  Umat Islam pada 

saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral. Umat Islam 

sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam. 
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Menurut Mumtaz Ahmad, munculnya gerakan Jamaah Tabligh adalah 

respon Maulana Muhammad Ilyas atas berbagai persoalan sosial keagamaan yang 

terjadi di India ketika itu. Pertama, membangkitkan kembali keimanan dan 

menegaskan ulang identitas muslim. Kedua, kemunculannya juga merupakan 

tanggapan langsung terhadap gerakan-gerakan pengalihan agama Hindu yang 

agresif yang dilakukan Shuddhi (penyucian) dan Sangathan (konsolidasi), yang 

melancarkan upaya besar-besaran untuk meng-Hindukan kembali orang-orang 

yang telah memeluk Islam pada masa lalu. Ketiga, mengislamkan kembali “tapal 

batas’ dari praktik-praktik keagamaan dan kebiasaan sosial nenek moyang orang 

Hindu.
47

 

Praktek keagamaan di India juga terjadi percampuran antara yang baik dan 

buruk, antara sunnah dan bid’ah, antara iman dan syirik. Bahkan terjadi 

percampuran antara ajaran Islam dan Hindu, sebagaimana dalam Abdurrahman 

As-Sirbuny yang diungkapkan Major Powlett “bahkan mereka juga ikut 

merayakan beberapa perayaan-perayaan orang Hindu, seperti Holy hari raya orang 

Hindu, upacara janam Ashtami, Dessehra, dan Diwali. Mereka juga meminta 

keberkatan dari pendeta-pendeta Hindu”.
48

 Hal inilah yang menjadi kegelisahan 

Maulana Ilyas, ia menghawatirakan umat Islam India yang semakin hari semakin 

jauh dengan nilai-nilai Islam, Khususnya di Mewat. Hal ini kemudian menguatkan 

i’tikadnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkannya dengan membentuk 

gerakan jamaah yang bertujuan mengembalikan masyarakat dalam ajaran Islam. 

Maulana Muhammad Ilyas, pada kesempatan hajinya yang kedua, Allah 

membukakan pintu hatinya untuk memulai usaha dakwah dengan pergerakan 

agama yang menyeluruh. Ia bertekad untuk melaksanakan usaha dakwah tersebut. 

Selanjutnya dia meninggalkan kota Madinah setelah tinggal disana selama lima 

bulan dan tiba di Kandahlawi pada 25 september 1926. Setelah pulang dari haji, 

Maulana Muhammad Ilyas memulai usaha dakwah dakwah dan mengajak orang 
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Jamaah Tabligh, jurnal of Qur’an dan Hadits Studies, Vol. 2, No. 1, 2013, h.  4.  
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lain untuk bergabung dalam usaha yang sama. Ia mengajarkan kepada khalayak 

ramai tentang rukun-rukun Islam seperti, syahadat, shalat dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan hajinya yang ketiga, ia pergunakan untuk menemui 

tokoh-tokoh India yang ada di Arab untuk mengenalkan usaha dakwah. Ketika 

belia pulang dari haji, ia mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai 

jamaah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia membentuk 

jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling 

dari rumah ke rumah) untuk menyampaikan pentingnya agama. 

Tujuan Maulana Muhammad Ilyas mendirikan gerakan ini untuk 

menciptakan sistem gerakan dakwah yang baru, yang di mana tidak membedakan 

ahlusunnah dan golongan-golongan lain. Jamaah Tabligh berusaha merealisasikan 

ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Jamaah Tabligh ini 

murni bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan amal saleh.
49

  Dapat 

dikatakan tujuan utama gerakan ini adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam 

sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw. 

Setelah Maulana Muhammad Ilyas meninggal kepemimpinan Jamaah 

Tabligh diteruskan oleh puteranya yaitu Maulana Muhammad Yusuf (1917-

1965).
50

 Ia dilahirkan di Delhi, ia sering berpindah-pindah mencari ilmu dan 

menyebarkab dakwah dan juga sering pergi ker Arab untuk menunaikan ibadah 

haji dan ke pakistan. Maulana Muhammad Yusuf memperluas gerakan 

dakwahnya melintasi provibsi-provinsi utara dan menggalang ribuan kelompok 

untuk melakukan perjalanan ke seluruh India. Selama kepemimpinan Maulana 

Muhammad Yusuf Jamaah Tabligh tersebar ke negeri Asia Tenggara, Timur 

Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak Maulana Muhammad Yusuf 
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meninggal pada 1965, Maulana In’amul Hasan memipin Jamaah dan memperluas 

operasi internasionalnya secara besar-besaran.
51

 

Sebagai gerakan internasional, aktivitas dakwah Jamaah Tabligh hampir 

menjangkau seluruh dunia. Pengikut terbesar terdapat di India, Pakistan, dan 

Bangladesh. Di Indonesia sendiri, Jamaah Tabligh masuk pada tahun 1952, 

dibawah oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan 

ini mulai berkembang pada awal 1974. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat 

aktivitasnya.
52

 

Jamaah Tabligh masuk di kota makassar sejak tahun 1984 yang dibawa 

oleh rombongan dari pakistan. Pada tahun 1986 datang rombongan kedua yang 

dibawa oleh rombongan dari jakarta, yang dipimpin oleh Noor (seorang dokter 

spsialis penyakit dalam). Mereka pertama kali tiba di Masjid Kampus Universitas 

Hasanuddin Makassar di Barabarayyah dan bergerak selama 40 hari di beberapa 

masjid. Sejak tahun 2005 Jamaah Tabligh berpusat di Masjid Mamajang Raya, 

jalan Veteran Selatan Kota Makassar.
53

 

3. Ajaran Jamaah Tabligh 

Jamaah Tabligh dikenal dengan enam prinsip yang menjadi asas 

dakwahnya, yaitu kalimah agung (syahadat), menegakkan shalat, ilmu dan zikir, 

memuliakan setiap muslim, ikhlas, dan berjuamg fi sabilillah (keluar/khuruj). 

Metode dakwah ini berpijak kepada Tabligh dalam bentuk targhib (memberi kabar 

gembira) dan tarhib (mengancam). Jamaah Tabligh berhasil menarik khalayak 

orang ke dalam nilai-nilai Islam. 
54
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Jamaah Tabligh merumuskan ushulus sittah (enam dasar) sebagai 

ajarannya dengan isyarat gurunya, Rasyid Ahmad Kankugi Ad Diobandi Al Jisti 

An Naqsyabandi dan Asyraf Ali At Tanuhi Ad Diobandi Al Jisti. Ushuluh sittah 

(enam dasar) tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kalimah agung (syahadat) atau disebut sebagai kalimat Tayyibah 

Makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak 

mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah swt. menetapkan dan 

meyakini bahwa hanya Allah yang mengurus dan mengatur semua makhluk dan 

segala sifat-sifatnya (Rubuhiyah).
55

 Sedangkan Muhammadarrasulullah bermakna 

mengakui satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat 

hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullas saw.
56

 

2. Menegakkan Shalat 

Setelah meyakini kalimat Tayyibah maka harus melakukan kewajiban 

yaitu dengan shalat dengan penuh kekhusu’an. Shalat dengan konsentrasi batin 

dan rendah diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah. Maksud dan 

tujuannya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam shalat ke dalam 

kehidupan sehari-hari.
57

 

3. Ilmu dan dzikir 

Ilmu dan dzikir adalah sebuah kesatuan tanpa dipisahkan yang saling 

berkaitan. Ilmu untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap suasana dan 

keadaan, dzikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap perintah-Nya. 

Melaksanakan perintah Allah dalam setiap keadaan dengan menghadirkan 

keagungan Allah mengikuti cara Rasululla.h
58

 

                                                           
55

An Nadhr M. Ishaq Shahab, Khuruj Fisabilillah : Sarana Tarbiyah Untuk Membentuk 

Sifat Imaniyah, terj. Abu Sayyid Akmal,(Bandung: Pustaka Zaadul Ma’aad, 2007), h,10 6.   
56

Maulana Manshur, Masturoh : Usaha Dakwah di Kalangan Wanita, (Bandung: Pustaka 

Ramadhan, 2007), h, 23.  
57

Mustofa Sayani, Mudzakarah Enam Sifat Sahabat RA, (Bandung: Pustaka, 2006), h, 12-

13.  
58

Mustofa Sayani, Mudzakarah Enam Sifat Sahabat RA, h. 18.  



29 
 

 

4. Memuliakan setiap muslim 

Menunaikan kewajiban pada sesama muslim tanpa menuntut hak kita 

ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslmim yang lain. Karena menurut 

mereka merepotkan orang lain hanya akan merusak amal. Tujuan memuliakan 

sesama muslim adalah agar dapat menyampaikan hak dan kewajiban kepada 

sesama muslim.
59

 

5. Ikhlas 

Ikhlas berarti meluruskan, memperbaiki, dan membersihkan niat. 

Membersihkan niat dalam beramal, semata-mata hanya karena Alah. Tanpa 

memandang apa yang kita lakukan dalam beramal. Ikhlas adalah suatu rahasia 

antara hamba dengan Tuhannya yang tidak diketahui oleh siapapun.  

6. Khuruj Fi Sabilillah (keluar) 

Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang 

diperintahkan Allah. Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia di 

seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka. 
60

 Ajakan dakwah dari 

Jamaah Tabligh bukanlah monopoli, tetapi ada perbedaan dakwah Jamaah Tabligh 

dengan gerakan Islam lain, diantaranya yaitu: 

1. Dakwah Jamaah Tabligh mendatangi kaum Muslim dengan upaya sendiri 

tanpa diundang. 

2. Modal dakwah Jamaah Tabligh adalah harta dan diri. 

3. Dakwah Jamaah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran Islam yaitu 

tauhid (akar) dan bukanlah masalah fiqih (ranting). 

4. Dakwah Jamaah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan, setempat dan 

juga tidak mempengaruhi karena sifat Jamaah Tabligh adalah menghindari 

khilafiah. 

5. Dakwah Jamaah Tabligh dimulai dari keutamaan amal. 
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6. Sasaran dakwah Jamaah Tabligh biasanya adalah kaum Muslim yang 

imannya lemah. 

7. Dakwah Jamaah Tabligh selalu menghindari politik dan kekuasaan. 

8. Dakwah Jamaah Tabligh tidak berharap upah.
61

 

 

4. Karakteristik Jamaah Tabligh 

Salah satu ciri fisik pengikut Jamaah Tabligh adalah dalam berpakaian. 

Seperti pengikut jamaah-jamaah pengajian yang lain, pakaian wanitanya adalah 

busana muslimah, tanpa cadar. Bagi jamaah pria pun tidak berbeda dengan 

jamaah yang lain, yaitu baju koko dan celana dengan ujung bawah sebatas di 

atas mata kaki dan mengenakan kopiah putih. Mereka memelihara jenggot dan 

mencukur kumis.
62

 Menggunakan jubah dan sorban, menggunakan siwak 

sebagai pengganti sikat gigi, senang makan secara berjamaah, walaupun mereka 

berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda dengan zaman 

Rasulullah.109 Walaupun demikian, Jamaah Tabligh memiliki komitmen untuk 

mencontoh metode dakwah Rasulullah dan para sahabatnya.110 Dilihat dari 

penampilan kelompok ini sangat sederhana, baik dalam cara berpakaian maupun 

dalam melaksanakan dakwah dengan cara tradisional. 

Mereka juga dibatasi dalam memilih pekerjaan maupun kegiatan sebagai 

warga masyarakat, termasuk sebagai pengikut partai politik, yang jauh lebih 

penting adalah bahwa mereka tidak diperkenankan membicarakan atau 

membantah masalah khilafiyah maupun politik. Sebagai sebuah jamaah, maka 

pengikut jamaah memiliki media komunikasi atau silaturahmi yang dikenal 

sebagai musyawarah. Acara yang dilakukan dalam setiap musyawarah adalah 

taklim, dakwah (ceramah), laporan khuruj, dan perencaaan khuruj.
63
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Menurut Jamaah ini, ada empat tingkatan dalam berdakwah, yaitu: ulama, 

wujaha’, qudama‟ (mereka adalah orang-orang yang keluar untuk berdakwah), 

dan ‘ammatun naas (masyarakat umum). Dakwah yang disampaikan oleh 

kelompok ini adalah mengenai fadha’il (perbuatan-perbuatan baik atau akhlakul 

karimah). Dalam aktifitasnya, mereka selalu merujuk kepada kitab-kitab yang 

menjelaskan tentang fadha’il, seperti kitab: “Riyadh Ash-Shalihin” karya imam 

Nawawi, “Hayat Ash-Sahabat” karya Al-Khandalawi, “At-Targhib Wa At-

Tahzib” karya Al-Mundziri, dan kitab “Al-Adab Al-Mufrad” karya Imam 

Bukhari.
64

 

Diantara yang diajarkan adalah mempelajari 10 surat terakhir dari 

AlQur‟an, dan adab-adab (sopan santun) yang bersifat umum. Seperti adab 

makan, minum, tidur, buang air (besar dan kecil), serta perbuatan-perbuatan 

sunnah lainnya. Dalam masalah ibadah, mereka memfokuskan upaya untuk 

membiasakan membaca satu juz dari Al-Qur‟an dalam setiap harinya, 

melakukan shalat wajib dan sunnah, qiyamul lail (bangun malam), dan berdzikir, 

baik pada waktu pagi maupun sore.
65

 

Jamaah ini juga mengenal tiga jenis Khidmah (pengabdian), yakni 

pengabdian kepada diri sendiri, jamaah dan masyarakat atau kaum muslimin 

pada umumnya. Setiap anggota Jamaah Tabligh dituntut untuk mendahulukan 

kepentingan masyarakat dari pada kepentigan diri sendiri, keluar ke berbagai 

daerah untuk berdakwah selama 4 bulan selama hidupnya, atau 40 hari dalam 

setiap tahun, atau 3 hari setiap bulan. Mereka juga mengenal dua jenis jaulah 

(berkelana untuk berdakwah) yang dilakukan selama seminggu untuk setiap 

jenisnya, yaitu jaulah maqamiyya atau berkeliling di daerah masing-masing da‟i, 
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dan jaulah intiqaliyyah atau bereliling ke wilayah-wilayah yang berdekatan 

dengan tempat tinggal da’i.
66

 

5. Jaringan Jamaah Tabligh 

Jama'ah Tabligh telah berhasil menjelajah Asia Selatan selama kurang dari 

dua dekade. Selanjutnya di bawah pimpinan Mahammad Yusuf pada tahun 1946 

gerakan Jamaah Tabligh ini semakin mengembangkan aktivitasnya. 

Penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, 

dan Amerika Utara. Di antara negara-negara yang paling banyak memiliki 

pengikut ialah Mesir, Sudan, Irak, Bangladesh, Pakistan, Suriah, Yordania, 

Palestina dan Libanon.
67

 

Jamaah Tabligh tersebar di lima benua. Terdiri dari 215 negara. Adapun 

markas pimpinan pusat Jamaah Tabligh sampai saat ini tetap berada di 

Nizhamuddin, Delhi. Dari Nizamudin gerakan Jama'ah Tabligh dikendalikan. 

Meski pusat gerakan ada di Delhi, namun dua negara lainnya yaitu Bangladesh 

dan Pakistan tidak kurang pentingnya dalam gerakan Jama'ah Tabligh. Sehingga 

poros India, Pakistan dan Bangladesh, menjadi semacam base camp bagi para 

aktivis Jama'ah Tabligh.
68

 Pentingnya ketiga tempat ini terlihat dari antusiasnya 

para anggota Jamaah Tabligh ketika pelaksanaan khuruj empat bulanan dan acara 

pertemuan tahunan apabila dilaksanakan di India, Pakistan dan Bangladesh. 

6. Asas dan Ushul-Usul Dakwah Jamaah Tabligh 

a. Tiga belas sifat da’i 

Tiga belas sifat da‟i yang dimaksud dalam asas dan ushul-ushul dakwah 

adalah sebagai berikut: (1) Mahabbah kepada seluruh makhluk. (2) Semangat rela 

berkorban harta dan diri untuk agama. (3) Selalu Islah diri. (4) Ikhlas semata-mata 

untuk meraih keridhaan Allah. (5) Beristighfar dalam setiap selesai beramal. (6) 
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Sabar setiap menghadapi ujian. (7) Menisbatkan diri hanya kepada Allah swt. (8). 

Tidak berputus asa dalam setiap kegagalan. (9) Tabah seperti unta. (10) Tawadhu 

seperti bumi. (11) Tegak dan teguh seperti gunung. (12) Berpandangan luas 

seperti langit. (13) Istiqomah seperti matahari.
69

 

b. Asas-asas Dakwah 

Adapun asas-asas dakwah adalah antara lain sebagai berikut: (1) Infiradi 

dengan ijtima’i, bukan pertemuan besar-besaran. (2) Risau, bukan pikir 

tinggitinggi. (3) Gerak (qadam), bukan tulisan (qalam). (4) Persatuan (ittihad), 

bukan perpecahan (ikhtilaf) (5) Amar ma’ruf, bukan nahi munkar. (6) 

Musyawarah (syura’), bukan perintah (amar). (7) Senyap-senyap (istitar), bukan 

propaganda (isytihar). (8) Kabar gembira (tabsyir), bukan kabar buruk (tanfir). (9) 

Perdamaian (marhamah), bukan peperangan (ammarah). (10) Ringkas (ijmal), 

bukan mendetail (tafsil). (11) Akar (ushul), bukan ranting (furu’). (12) Rendah 

hati (tawadhu’), bukan sombong (ananiah). (13) Diri sendiri (jaan), bukan harta 

(maal).
70

 

c. Ushul-ushul dakwah 

1. Empat hal yang diperbayak; (1) da’wah ilallah, (2) ta’lim wa ta’lum, (3) 

dzikir wal ibadah, (4) khidmat. 

2. Empat hal yang harus dijaga; (1) taat kepada amir selama amir taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, (2) mendahulukan amal ijtima’i dari pada 

amal infiradi, (3) menjaga kehormatan masjid, (4) sabar dan tahan uji 

(tahammul). 

3. Empat hal yang harus ditinggalkan; (1) mengharap kepada makhluk 

(isyraf), (2) meminta kepada makhluk, (3) boros dan mubadzir (israf), (4) 

memakai barang orag lain tanpa izin (gashab). 

4. Empat hal yang tidak boleh disentuh; (1) politik praktis luar dan dalam 

negeri, (2) Khilafiyah (perbedaan pendapat dalam fiqih), (3) 
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membicarakan aib seseorang atau masyarakat, (4) meminta sumbagan 

dan membicarakan status sosial (pangkat/jabatan). 

5. Empat hal yang didekati (pilar-pilar agama); (1) ulama (tadris), (2) ahli 

dzikir (khanka), (3) penulis kitab (Mushannif), dan (4) juru dakwah 

(muballigh). 

6. Empat hal yang dijauhi; (1) merendahkan (tanqish), (2) mengkritik 

(tanqid), (3) menolak (tardid), dan (4) membanding-bandingkan 

(taqabul).
71

 

d. Target usaha dakwah (Tujuan dakwah Jamaah Tabligh) 

Usaha dakwah adalah sarana tarbiyah ummat untuk membentuk sifat-sifat 

yang dikehendaki oleh Allah swt dalam mencapai kesempurnaan iman yang 

dilakukan secara bertahap-tahap. Adapun tujuan dakwah adalah; bagaimana agar 

keyakinan, pikir dan kerisauan, maksud dan tujuan hidup, tertib hidup, dan 

kecintaan Nabi saw juga ada pada umat manusia (masyarakat).
72

 Tujuan dakwah 

Jamaah Tabligh tidak lain adalah untuk memperbaiki diri pribadi jamaah itu 

sendiri dan memikirkan agar umat seluruh alam dapat melakukan usaha 

sebagaimana usaha yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh yaitu mendakwah 

ajaran Islam ke seluruh pelosok-pelosok negeri dengan harta dan diri sendiri. 

D. Interaksi Simbolik 

Melihat dari fenomena yang ada, peneliti mencoba melihat permasalahan 

yang ada di dalam masyarakat tersebut dengan menggunan teori Interaksi 

simbolik sebagai kajian dalam menganalisa masalah yang terjadi di dalam 

masyarakat. peneliti di sini berusaha memahami secara mendalam mengenai pola 

sosialisasi Jamaah Tabligh dalam meningkatkan semangat keagamaan di Desa 

Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

1. Teori Interaksi Simbolik 
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Interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif teori yang baru muncul 

setelah adanya teori aksi yang dipelopori dan dikembangkan oleh Max Weber. 

Teori interaksi simbolik berkembang pertama kali di Universitas Chicago, dan 

dikenal sebagai madzhab Chicago. Tokoh utama teori ini adalah George Herbert 

Mead.
73

 

 Interaksi simbolik adalah sebuah kerangka referensi untuk memahami 

bagaimana manusia, bersama dengan orang lainnya, menciptakan dunia simbolik 

dan bagaimana dunia ini, sebaliknya membentuk perilaku manusia.  

 George Herbert Mead sebagai pencetus awal teori Interaksi simbolik. Dia 

sangat mengagumi kemampuan manusia untuk menggunakan simbol, dia 

menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbol yang muncul 

dalam sebuah situasi tertentu. 

 Interaksi simbolik dalam kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi 

manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia 

menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini berlaku terhadap perilaku baik 

pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. 

a. Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead 

George Herbert Mead menghabiskan sebagian besar waktunya dengan 

mengajar di Universitas Chicago. Ia menulis banyak artikel dan bukunya 

diterbitkan setelah ia meninggal yang berjudul Mind, Self, and Society. 

Teori interaksi simbolik ini ada karena beberapa ide-ide dasar yang 

membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind), mengenai diri  

kemudia merefleksikan makna dari pikiran yaitu (Self), dan hubungan di tengah 
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interaksi sosial bersama masyarakat (Society) yang ikut membentuk suatu makna 

baru atau memberi makna baru didalamnya. 

1. Pikiran (Mind) 

Mead memandang pikiran (Mind) bukan sebagai satu benda, melainkan 

sebagai satu proses sosial. Pikiran manusa secara kualitatif berbeda dengan 

binatang.
74

  Ini diartikan sebagai kemampuan dalam mengembangkan pikiran 

yang bekerja karena menerima beberapa hal yang menyangkut ide, gagasan atau 

jenis informasi yang kemudian berkembang dalam pikiran manusia untuk di 

analisa kebenarannya. 

2. Diri (Self) 

Kemampuan untuk memberikan jawaban kepada diri sendiri sebagaimana 

ia memberi jawaban terhadap orang lain, merupakan kondisi-kondisi penting 

dalam rangka mengembangkan pikiran itu sendiri. Self sebagaimana mind 

bukanlah suatu objek melainkan suatu proses sadar yang mempunyai 

kemampuan.
75

 Dalam merefleksikan diri dan proses pengembangan diri, individu 

akan mengambil peran khusus kedalam suatu kelompok ataupun menetapkan 

sebagaimana ia akan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dipikirkan dan juga 

memikirkan bagaiman individu ini sendiri dilihat oleh orang lain. 

3. Masyarakat (Society) 

Masyarakat dalam interaksionisme simbolik dalam pandangan Mead, 

bukan masyarakat dalam pengertian makro melainkan dalam pengertian mikro 

yang terkait dengan organisasi sosial tempat pikiran (Mind) serta diri (Self). Jadi 

Mead berpendapat bahwa masyarakat ada sebelum individu dan proses mental 

atau proses berpikir muncul dalam masyarakat.
76
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan 

quality atau atau hal yang terpenting dari sifat barang atau jasa. Penelitian 

kualitatif lebih menekankan pemahaman “hakekat” realitas yang terbntuk secara 

sosial.
77

 Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi 

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan 

kata-kata, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah. 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

menddeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia.
78

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu 

fenomena sosial keagamaan secara langsung yang sudah di tentukan secara jelas 

dan spesifik.Penelitian kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak 

dari teori melainkan fakta yang sebagaimana adanya di lapangan.
79

 Oleh karena 

itu penelitian ini mendeskripsikan tentang pola sosialisasi Jamaah Tabligh dalam 

menigkatkan semangat keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten 

Jeneponto. Pemilihan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa, lokasi 

tersebut merupakan salah satu tempat Jamaah Tabligh melaksanakan aktivitas 

dakwahnya. 

B. Pendekatan Penelitian 

pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitaif deskripif, yang 

dimana untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisa secara kritis 

tentang pola sosialisasi Jamaah Tabligh dalam meningkatkan semangat 

keagamaan  di Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Sumber data yang diperoleh melalui studi lapangan (Fiel Research) 

dengan menggunakan pendekatan: 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang secara umum 

digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan sosiologi adalah manusia sebagai 

multifungsi dituntut untuk bertindak sebagai makhuk individu, makhluk sosial, 

dan makhluk spritual. Hasan Shaidly mengungkapkan bahwa pendekatan 

sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya.
80

 Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis teliti harus 

menggunakan pendekatan sosiologi karena ketika melakukan proses maka harus 

menjalin interaksi dengan Jamaah Tabligh. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologis adalah suatu upaya memahami tingkah laku setiap 

manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka bertindaknya. 
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Fenomenologi dapat  mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena 

secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau wawancara. Informan 

yang peneliti wawancarai adalah 6 anggota Jamaah Tabligh dan 5 masyarakat 

umum. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah berupa 

hasil penelitian, buku-buku, serta jurnal. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa metode yang dijadikan alat dalam 

pengambilan data. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi Partisipan 

Peneliti menggunakan observasi partisipan untuk mendapatkan data, 

kemudian melakukan suatu pengamatan terhadap bentuk pelaksanaan Pola 

sosialisasi Jamaah Tabligh dalam meningkatkan semangat keagamaan di Desa 

Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggabungkan diri dalam kelompok Jamaah Tabligh dan tinggal bersama-sama 

mereka selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan data secara langsung 

serta mendalam. 
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2. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada 

informan untuk mendapatkan informasi
81

. Dalam konteks penelitian ini jenis 

interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana penulis 

mengunjungi langsung ke rumah atau tempat tinggal tokoh atau orang yang  

diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu 

ditanyakan, dan peneliti menggunakan interview untuk mendapatkan jawaban dari 

informan tentang pola sosialisasi Jamaah Tabligh dalam meningkatkan semangat 

keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 

Pengambilan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling 

atau system wawancara yang peneliti gunakan yaitu purposive sampling.. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan dalam 

bentuk dokumen. Tujuan dari metode ini adalah untuk melengkapi data-data 

wawancara dan observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan camera dan alat 

tulis untuk membantu mengumpulkan data-data dan penulis mengambil gambar 

secara langsung dari tempat penelitian. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara Purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan 

dipilih berdasarkan berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dipilih adalah 

informan yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil 6 informan dari tokoh Jamaah Tabligh dan 5 masyarakat yang 

ada di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
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F. Teknik Pengolahan  dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Display Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian ini penulis melakukan secara induktif, 

yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan 

cara memaparkan secara umum kemudian menjelaskan pembahasan yang lebih 

spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses atau tahapan terakhir dalam analisis 

data. Pada tahap ini peneliti mengemukakan kesimpulan awal yang sifatnya 

sementara yang selanjutnya diperkuat atau diperjelas dengan teori-teori atau 

keterangan yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 

 

Gambar 1.1 peta wilayah Kabupaten Jeneponto 

Jeneponto adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Bagian selatannya memanjang garis pantai kurang lebih 114 km. Daerah 

ini terletak di laut Flores dengan luas wilayah mencapai 749,79 km persegi yang 

terbagi 11 kecamatan dengan ibu kota Bontosunggu. Daerah ini terletak di antara 

bentangan 5”16’13-5”39’34” Lintang Selatan dan 12”40’19”-12”7’31” Bujur 
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Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten 

Takalar di sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Kabupaten Jeneponto 

memiliki 11 kecamatan yakni: 

a. Kecamatan Bangkala 

b. Kecamatan Bangkala Barat 

c. Kecamatan Binamu 

d. Kecamatan Turatea 

e. Kecamatan Arungkeke 

f. Kecamatan Batang 

g. Kecamatan Bontoramba 

h. Kecamatan Kelara 

i. Kecamatan Rumbia 

j. Kecamatan Tamalatea 

k. Kecamatan Tarowang
82
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2. Gambaran Umum Kecamatan Rumbia 

 

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kecamatan Rumbia 

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di 

Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah utara, 

Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah barat dan 

Kecamatan Kelara di sebelah selatan. 

Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 

58,30 km2 . Dari luas wilayah tersebut pada Tada tabel 1.2 nampak bahwa Desa 

Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2 , sedangkan yang paling kecil 

luas wilayahnya adalah Desa Bontotiro yaitu 2,59 km2. 

Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah 

penduduk yang bekerja, sebanyak 4.646 orang adalah petani pangan, sedangkan 

peternak sebanyak 2.641 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian 

antara lain Perdagangan sebanyak 782 orang, Industri 561 orang, Angkutan 544 
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orang, dan Jasa hanya 362 orang. Adapun penduduk yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 245 orang.
83

 

3. Gambaran Umum Desa Rumbia 

 

Gambar 1.3 Peta Wilayah Desa Rumbia 

Desa Rumbia merupakan salah satu desa dari 12 desa di 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, yang berbatasan dengan Desa 

Bontomanai di sebelah utara, Desa Lebang Manai Utara di sebelah timur, Desa 

Lebang Manai dan Kelurahan Bontojaya Kabupaten Bantaeng di sebelah selatan, 

dan Kecamatan Kelara di sebelah barat. Sebanyak lima dusun berada di Desa 

Rumbia, yang merupakan daerah pusat Kecamatan Rumbia, dan beberapa dusun 

dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. 

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing dusun ke dusun lain, dan jarak desa 

ke desa lain cukup bervariasi. Jarak antar dusun dari ibukota kecamatan kurang 
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lebih 0-5 km. Untuk jarak terjauh dari pusat ibukota kecamatan adalah Dusun 

Bonto Loe, kurang lebih sekitar 5 km dari Dusun Ramba (ibukota kecamatan), 

sedangkan untuk jarak terdekat adalah Dusun Ramba itu sendiri. Adapun Jarak 

Desa Rumbia dari Bontosunggu (ibukota kabupaten) adalah 23 km.
84

 

Desa Rumbia memiliki 5 dusun yaitu dusun Ramba, dusun Lassang Te’ne, 

dusun Bonto Loe, dusun Bonto Panno, dan dusun Pa’baeng-baeng 

a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Rumbia 

1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

Tabel 1: Jumlah penduduk menurut jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 1.473 

Perempuan 1.612 

JUMLAH 3.085 

 

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa komposisi jumlah penduduk 

Desa Rumbia berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.4723 jiwa. Sedangkan 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1.612 jiwa. Ini 

berarti bahwa jumlah penduduk dengan jenis perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. 

2. Jumlah penduduk menurut pekerjaan 

Tabel 2: Jumlah penduduk menurut pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

ABRI/PNS 41 

Industri 183 
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Ternak 110 

Pedagang 181 

Petani 970 

Angkutan 61 

Jasa  44  

Tidak bekerja/belum bekerja 1.495 

JUMLAH 3.085 

 

 Tabel di atas memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Rumbia 

adalah bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 970 orang, industri 183 

orang, pedagang 181 orang, ternak 110 orang, angkutan 61 orang, jasa 44 orang 

PNS/ABRI 41 orang dengan total keseluruhan orang yang bekerja sebanyak 1.590 

orang. sedangkan 1.495 orang tidak/belum bekerja adalah balita, anak sekolah, 

dan lansia. 

3. Sarana dan prasarana Desa Rumbia 

Tabel 3: Sarana dan prasana Desa Rumbia
85

 

No.  Jenis sarana dan prasarana 

Desa 

Jumlah Keterangan 

1 Kantor Desa 1  

2 Sekolah TK 5  

3 Sekolah SD 3  

4 Sekolah SMP/MTS 2  

5 Sekolah SMA/SMK/MA 3  
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6 Puskesmas 1  

7 Masjid dan Mushalla 8  

8 Kantor PKK 1  

9 Pasar  1  

 

B. Gambaran Dakwah Jamaah Tabligh di Desa Rumbia Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto 

1. Sejarah berdirinya Jamaah Tabligh 

Rumbia adalah salah satu desa yang biasa ditempati oleh Jamaah tabligh 

setiap melakukan Musyawarah dari masjid ke masjid yang berlokasi di jalan poros 

Kecamatan Rumbia. 

Awal mula terbentuknya Jamaah tabligh di Desa Rumbia ini dikarenakan 

adanya rombongan Jamaah tabligh dari palembang pada tahun 1988
86

. Sama 

dengan kegiatan Jamaah pada umumnya yaitu berkeliling rumah untuk berdakwah 

mengajak masyarakat ke masjid. Awal kedatangan Jamaah ini tidak banyak yang 

ikut hanya beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan mereka, salah 

satunya yaitu Ustaz Nurdin, beliau merupakan salah satu orang pertama di desa 

Rumbia yang ikut dengan Jamaah Tabligh.  

Pada awal kedatangan Jamaah ini tidak langsung diterima oleh masyarakat 

luas, termasuk Desa Rumbia, pro dan kontra terjadi karena tidak sesuai dengan 

tradisi masyarakat Rumbia pada itu. Tetapi lambat laun Jamaah ini bisa 

berkembang dan diterima oleh masyarakat. Perkembangan Jamaah ini tidaklah 

selalu mulus, pada masa awal kedatangannya di Desa Rumbia banyak masyarakat 

tidak menerima Jamaah ini karena menganggap aliran baru yang tidak sesuai 

dengan apa yang di anut masyarakat Rumbia pada saat itu. 
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  Jamaah Tabligh begitu mencintai corak dakwah yang dinamakan khuruj 

ini, bahkan seolah-olah khuruj ini termasuk dalam bagian yang tidak terpisah dari 

syariat Islam yang murni dan suci ini. Mereka jadikan sunnah Nabi sebagai 

pedoman dalam berdakwah. Menurut keyakinan mereka khuruj adalah perbuatan 

Jihad Fi Sabilillah, karena menurut mereka khuruj adalah berusaha menegakkan 

ajaran Islam di jalan Allah swt. Mereka mengajak mencontoh kepada Rasulullah 

saw dengan mengikuti sunnah-sunah dan hadist Rasulullah saw. Mereka 

mengkhususkan bilangan jumlah hari dalam berdakwah secara tertentu. Mereka 

menentukan bilangan hari dalam khuruj dengan bilangan hari khuruj selama 4 

bulan, 40 hari, dan 3 hari. Dalam khuruj yang dilakukan, tempat dan target 

dakwah sudah ditentukan. Biasanya mereka yang khuruj berkelompok terdiri dari 

5-10 orang. 

Sebagian masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya Jamaah Tabligh 

masuk ke desa-desa dapat membantu karena masyarakat mengatakan setiap 

selesai melaksanakan sholat magrib atau sholat subuh dia memberi siraman 

rohani, memberi pencerahan tentang apa itu agama Islam dan masyarakat juga 

mengetahui bahwa pentingnya shalat secara berjamaah di dalam masjid sehingga 

masyarakat akan lebih banyak lagi meluangkan waktunya di dalam masjid demi 

memahami Islam secara kaffa. 

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa Jamaah Tabligh disisi lain 

dapat melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga akan tetapi disisi 

lain dapat juga merubah masyarakat ke jalan yang lebih baik dan terarah demi 

mengetahui apa itu yang sebenarnya dikatakan agama Islam khususnya pada 

masyarakat Rumbia sehingga dengan seiring berjalannya waktu sedikit 

demi sedikit masyarakat akan lebih banyak melakukan sholat secara berjama'ah di 

dalam masjid guna untuk mempererat tali silaturahim bahkan ada juga masyarakat 

yang awalnya tidak berani untuk berdiri di depan jama'ah akhirnya dia berani 

semenjak ikut serta dalam Jamaah Tabligh. 
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Keanggotaan Jamaah Tabligh secara administratif tidak memiliki data 

ataupun catatan khusus. Tidak seperti kebiasaan pada suatu organisasi lainnya, 

anggota Jama'ah Tabligh tidak memiliki nomor dan kartu identitas anggota. 

Mereka tidak pernah mengisi form keanggotaan pada saat bergabung ataupun 

setelahnya. Keanggotaan Jamaah Tabligh lebih ditentukan melalui ikatan 

emosional. Di antara mereka biasanya dapat saling mengetahui dan memahami 

keanggotaannya masing-masing. Selain untuk kepentingan ukhuwah islamiyah 

mereka tidak pernah mengetahui identitas sesama anggota. Keanggotaan 

terkontrol bila ada acara-acara mingguan, bulanan atau ketika pelaksanaan khuruj. 

2. Sumber Pendanaan 

kegiatan khuruj 3 hari, 40 hari dan 4 bulan ke berbagai wilayah di 

Indonesia bahkan ke Luar Negeri tentunya membutuhkan dana. Pendanaan ini 

merupakan uang pribadi Jamaah yang hendak khuruj, tidak ada sponsor. Mereka 

juga saling membantu baik dalam bentuk keuangan ataupun bantuan non materil 

lainnya pada keluarga yang ditinggal oleh suami atau ayah yang sedang khuruj ke 

daerah lain. Para aktivis dakwah Jamaah Tabligh terkesan sangat bersemangat 

mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dan sesama muslim 

walaupun terkadang dalam pantauan peneliti kehidupan sebagian mereka masih 

tergolong kurang mampu. 

Hasil wawancara dengan Ustaz Nurdin selaku tokoh Jamaah Tabligh di 

Desa Rumbia 

Saya sudah pernah keliling di beberapa negara termasuk markaz 

besar dunia yang berada di India, Pakistan, dan Bangladeh (IPB), dan itu 

menggunakan dana pribadi. sebelum berangkat tentu kita penuhi dulu 

semua kebutuhan keluarga apalagi saya memiliki banyak anak tapi 

alhamdulillah di samping saya keluar di jalan Allah saya juga masih bisa 

menafkahi mereka semua, ketika kita sudah niatkan dan bersungguh-

sungguh berdakwah Allah pasti bantu kita. Di masjid kita ini juga setiap 

minggu di adakan pertemuan seluruh desa yang ada di Kecamatan Rumbia 

dan alhamdulillah para Jamaah banyak antusias datang di setiap 
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pertemuan karena kita yakin harta yang digunakan di jalan Allah pasti 

akan ada balasannya di akhirat kelak.
87

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dalam setiap perjalanan dakwah, 

semua keperluan ditanggung secara pribadi. Para anggota Jamaah Tabligh telah 

memperhitungkan nafkah untuk keluarga serta untuk menghidupkan dakwah. 

Kegiatan dakwah yang mereka lakukan tidak dengan meninggalkan tanggung 

jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebelum mereka melaksanakan khuruj, 

anggota keluarga mereka di rumah terlebih dahulu telah dicukupi kebutuhannya. 

Tidak ada rewards, gaji, upah apalagi keuntungan materi yang didapatkan dalam 

kegiatan dakwah Jamaah Tabligh. Mereka melakukan secara ikhlas semata-mata 

untuk kepentingan dakwah Islam. 

3. Landasan Normatif Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah Dalam Gerakan 

Dakwah Jamaah Tabligh. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti selama 

berpartisipasi dalam kegiatan khuruj, secara umum ada beberapa ayat al-Qur’an 

dan Hadist yang mengandung perintah untuk melakukan dakwah. Namun, 

terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan utama dan yang dianggap pokok 

yang menjadi pendorong dan memotivasi Jamaah Tabligh untuk melakukan usaha 

dakwah dengan metode khuruj Fi Sabilillah. 

Hasil wawancara peneliti dengan Ustaz Burhani selaku tokoh Jamaah 

Tabligh di Rumbia, 

kita di Jamaah Tabligh tentu memiliki landasan untuk berdakwah 

yaitu al-Qur’an dan Hadist beserta kisah-kisah perjuangan para sahabat 

terdahulu yang semangat juang dakwahnya sangat besar, bahkan ada 

sahabat yang pergi berdakwah dan tidak kembali lagi, dia meninggal di 

Jalan Allah. jika dibandingkan dakwah kita dengan sahabat nabi, kita ini 

tidak ada apa-apanya. Allah memberikan kita gelar sebagai umat yang 

terbaik untuk menyeru berbuat ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. 
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a. QS. at-Taubah/9:24 

                              

                        

                            

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri 
kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang 
kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah 
lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, 

Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
88

 

Secara umum Jamaah Tabligh berani keluar berdakwah sampai ke 

pelosok-pelosok negeri dengan meninggalkan keluarga, rumah/kampung, harta 

dan pekerjaannya demi memenuhi perintah Allah swt dalam QS. at-Taubah ayat 

24 tersebut. Mereka yakin atas usaha dakwah yang mereka lakukan bahwa semua 

pekerjaan serta keluarga yang ditinggalkan akan dilindungi dan dijamin oleh 

Allah swt atas rezki dan kehidupan mereka. Kemudian diperkuat dengan ayat lain 

dalam QS. Muhammad/47:7. 

                            

Terjemahnya: 

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 

akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
89

  

Selain itu, banyak kisah-kisah perjuangan dakwah Nabi dan para 

sahabatnya yang memotivasi mereka untuk keluar berdakwah serta balasan pahala 

yang besar dan berbagai macam kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah 
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swt kepada mereka yang rela mengorbankan waktu, harta, jiwa dan umur mereka 

untuk mendakwahkan Islam sampai ke pelosok-pelosok negeri. 

b. QS. ali-Imran/3: 110. 

                                    

                                       

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 

Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.
90

 

Ajakan dakwah tidak hanya mengharuskan cepat dalam pengambilan 

metode dalam keberhasilan berdakwah namun dengan berbagai macam cara 

dakwah dapat dilakukan sesuai kondisi yang pas untuk keberhasilan dakwah, 

seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw. 

لَمْ يَسْتطَِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ  مَنْ رَأىَ مُنْكَرًا فَلْينُْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فبَِلِسَانِهِ وَمَنْ 

يمَانأضَْعَفُ  الِْْ  

Artinya: 

Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia 

mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), apabila ia tidak mampu 

maka dengan lidahnya (nasihatnya), apabila ia tidak mampu maka dengan 

hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Bukhari dan Muslim).
91

 

Ayat dan hadist tersebut ditafsir oleh Jamaah Tabligh sebagai perintah 

berdakwah untuk mencapai gelar “Umat yang terbaik/khaira Ummah”. 

Menurutnya, tugas dakwah setelah para Rasul dan para Nabi wafat maka tugas 

tersebut dibebankan kepada umat Islam untuk mengemban tugas dakwah 
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sebagaimana yang dilakukan oleh para Rasul dan para Nabi terdahulu sehingga 

dengan mengambil tugas tersebut seseorang akan mendapatkan gelar “Umat yang 

terbaik” karena tugas ini adalah tugas yang mulia dan tugasnya para Nabi dan 

Rasul dan tidak dibebankan kepada umat-umat terdahulu kecuali umatnya Nabi 

Muhammad saw. Maka dari itu Jamaah Tabligh berlomba-lomba untuk keluar 

melakukan dakwah dari rumah ke rumah, lorong ke lorong, kampung ke kampung 

bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri demi memenuhi seruan yang 

terkandung dalam ayat tersebut. 

C. Strategi Jamaah Tabligh dalam Mensosialisasikan Nilai-nilai Islam di 

Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Ada beberapa strategi yang digunakan Jamaah Tabligh di Desa Rumbia 

dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat dan 

berbentuk program-program seperti dibawah ini : 

1. Jaulah 

Jaulah adalah istilah yang dipakai oleh Jamaah Tabligh untuk 

menyampaikan Islam dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah untuk 

berdakwah dan bersilaturrahim. Jaulah pada hakikatnya mengikuti cara dakwah 

Rasulullah saw, di samping sebagai peringatan kepada saudara muslim yang lupa 

dan lalai atas tugas dan kewajiban sebagai seorang hamba Allah swt sekaligus 

mengajak untuk beribadah kepadanya. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang sosialisasi Jamaah Tabligh 

di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan Ustaz Nurdin 

selaku tokoh yang dituakan di kelompok Jamaah Tabligh di Desa Rumbia, 

menurutnya: 

Ya cara berdakwah Jamaah Tabligh sama dengan yang dilakukan 

oleh Rasululllah saw dan para sahabatnya yakni dengan berjumpa 

langsung antara rombongan yang berdakwah dan yang menerima dakwah. 

Dalam Berjaulah terbagi menjadi dua kelompok, ada kelompok yang 

tinggal di dalam masjid dan ada yang keluar keliling. Di dalam masjid 

terdiri dari dzikirin yang tugasnya berdzikir dengan khusyu’ dan berdoa 
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sampai kelompok diluar kembali ke masjid, juga ada Taqrir yang bertugas 

mengulang-mengulang pembicaraan tentang kebesaraan Allah swt. ada 

Mustami’ yang bertugas mendengarkan apa yang di sampaikan oleh 

Taqrir. Kemudian ada Istiqbal yang bertugas menjemput tamu yang 

datang ke masjid.  

Sedangkan kelompok di luar masjid terdiri dari (1) dalil, sebagai 

penunjuk jalan, biasanya yang bertugas sebagai dalil adalah jamaah yang 

mengetahui medan dakwah atau warga setempat. (2) mutakallim, sebagai 

juru bicara, menyampaikan misi kegiatan khuruj dan mengundang sasaran 

dakwah untuk shalat berjamaah dan mendengarkan bayan di masjid. (3) 

makmur, tugasnya berdzikir dalam hati dan mengantarkan orang-orang 

yang ditasykil ke masjid. (4) amir jaulah, bertanggung jawab terhadap 

rombongan jaulah.
92

  

 Wawancara penulis demgan informan lainya yaitu Ustaz Burhani, yang 

biasa di panggil Ustaz Burhan beliau menuturkan tentang cara Jamaah Tabligh 

berdakwah sebagai berikut : 

  Sebenarnya cara dakwah ini sangat sederhana, ya dengan cara 

berkeliling kampung, ke lorong-lorong, dari rumah ke rumah, intinya ya 

bertemu secara langsunglah, sesudah ketemu ya langsung disalami 

kemudian di targhib (Memotivasi) tentang pentingnya iman dan amal 

sholeh sesudah itu di ajak ke mesjid mendengarkan bayan dan sholat 

berjamaah, akan tetapi kita disini hanya sekedar mengajak untuk ikut dan 

tidak boleh dengan cara memaksa.
93

 

Jaulah ini dapat dikatakan sebagai jantung dari khuruj. Hal ini 

dikarenakan dakwah yang memiliki menyeru, bukan hanya bil lisan (bayan), 

tetapi menagajak langsung berhadapan dengan orang. kegiatan ini dirasa lebih 

besar tantangannya. Dan ini selalu dilakukan oleh sekelompok jamaah khuruj 

dimana saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustaz Nurdin: 

Agama ini memiliki inti ajaran yaitu berdakwah, seperti yang kita 

lakukan sekarang yaitu Jaulah mendatangi langsung orang-orang di sekitar 

kampung untuk menyampaikan atau mengajak kembali ke masjid untuk 

shalat berjamaah. Berdakwah tidak boleh hanya di dalam masjid saja 

karena yang sering datang ke masjid sudah pahan tentang nilai-nilai Islam, 
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yang perlu di dakwahi sebenarnya itu orang-orang yang jarang atau tidak 

pernah ke masjid.
94

  

 Berdasarkan penuturan di atas mengenai apa yang di sampaikan Ustaz 

Nurdin dan Ustaz Burhani Jamaah Tabligh di Desa Rumbia ini melakukan 

dakwahnya dengan cara mengaplikasikan metode dakwah Nabi Muhammad saw 

yang dalam istilah Tabligh, mereka sebut Jaulah yakni berkeliling kampung 

menjumpai manusia untuk mengajak taat kepada Allah. Dengan cara melalui 

proses sosialisasi yang dilakukan oleh dua pihak. Dalam hal ini, kelompok Jamaah 

Tabligh sosialisasi menemui dan bertatap muka secara langsung dengan warga 

yang dalam hal ini menjadi pihak yang di sosialisasi, sehingga materi yang di 

sampaikan atau disosialisasikan dapat langsung diterima.  

2. Bayan 

Bayan atau ceramah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh pada umumnya 

setelah selesai shalat Maghrib berjamaah. Materi yang disampaikan seputar 

masalah dakwah dan pengembangannya serta amal shaleh yang didapatkan dalam 

ta’lim. Bayan sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara penulis selama 

melakukan observasi partisipasi dalam kegiatan khuruj yaitu dilakukan dengan 

cara duduk melingkar serapat-rapatnya dihadapan petugas bayan untuk 

menghidupkan adab-adab dalam bermajelis sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah saw.  

Bayan itu kelanjutan dari jaulah yang dimana orang yang 

dipangggil ke masjid ketika di suruh duduk untuk mendengarkan 

bayan/ceramah yang dibawakan oleh petugas. Bayan ini biasanya 

dilakukan setelah shalat maghrib sampai masuk waktu shalat isya dan pada 

waktu setelah shalat subuh.
95

 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ustaz Hasan anggota Jamaah Tabligh 

yang aktif dalam kegiataanya 

Bayan atau ceramah merupaka rutinitas Jamaah Tabligh ketika 

melaksanakan Khuruj program ini menjadi program yang wajib. Dalam 
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pelaksanaannya dilakukan setiap selesai shalat Maghrib dan setelah shalat 

subuh, yang menjadi penceramah di sini tentu saja orang yang paham 

tentang ilmu supaya orang yang mendengarkan dapat terkesan dari isi 

ceramah yang di sampaikan.
96

  

Berdasarkan penuturan Ustaz Burhan dan Ustaz Hasan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa selain jaulah Jamaah Tabligh juga menerapkan metode bayan. 

Dimana metode Bayan ini adalah lanjutan dari metode jaulah. Pelaksanaannya 

yaitu dengan cara memberi ceramah kepada Jamaah shalat maghrib. Kegiatan 

menjadi rutinitas Jamaah Tabligh ketika melaksanakan khuruj.  

3. Ta’lim wa Ta’lum 

Ta’lim wa Ta’lum adalah belajar dan mengajar tanpa ada guru dan murid, 

tetapi dipimpin oleh seorang amir Ta’lim yang bertugas membacakan ayat-ayat 

Al-Qur’an dan Hadist-hadist Rasulullah saw yang berisi keutamaan-keutamaan 

iman dan amal shaleh. 

Ta’lim adalah membacakan tentang firman Allah swt dan hadis-hadis 

Rasulullah saw. Dalam melaksanakan ta’lim, Jamaah Tabligh duduk melingkar 

dan mendengarkan secara khusyu apa yang dibacakan oleh amir ta’lim. Ta’lim 

sebagaimana yang dilakukan di masjid Al Kautsar Rumbia yaitu membacakan 

beberapa ayat dan hadis yang bersumber dari Kitab Fadilah Amal 

setiap jam 9 pagi dan setiap selesai shalat dhuhur sebagai realisasi program harian 

yang diputuskan pada saat musyawarah. 

Materi-materi ta’lim bersumber dari kitab hadis fadha’il al-amal karangan 

Maulana Muhammad Zakariyya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan judul Kitab Fadilah Amal, kitab ini wajib dimiliki oleh setiap 

jamaah selama ta’lim berlangsung. Dalam proses ta’lim wa ta’lum Jamaah 

Tabligh dianjurkan untuk menghindari perdebatan dan membahas masalah 

masalah khilafiyah, perbedaan mazhab, masalah fiqih dan selanjutnya diserahkan 
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kepada masing-masing individu jamaah untuk mengikuti dan mengamalkan 

berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. 

Jamaah Tabligh ini memiliki program utama ketika khuruj yaitu 

Ta’lim yang dimana dilakukan pada jam 9 pagi sampai setengah 12, materi 

yang dibacakan itu dari kitab Fadhilah Amal yang isinya diantara lain 

kisah para sahabat, fadhilah shalat, dzikir, Fadhilah Tabligh, dan Fadhilah 

Al Quran. Ini menjadi rutinitas kita di Jamaah Tabligh yang dimana 

dengan membaca/mendengarkan ta’lim bisa membuat kita untuk semangat 

mengamalkan perintah Allah swt. 
97

 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Rifki seorang pelajar yang aktif di 

Jamaah Tabligh. 

Disini kita kak juga membacakan ta’lim setiap selesai shalat 

Dhuhur dan Ashar, waktunya tidak terlalu lama seperti ta’lim pagi hanya 

membacakan satu atau dua ayat saja. ayat atau hadis yang dibaca itu 

tentang pentingnya shalat berjamaah, hal ini diharapkan agar para Jamaah 

yang mendengar tambah semangat lagi untuk shalat berjamaah di masjid.
98

 

Berdasarkan penuturan Ustaz Hasan dan Rifki diatas Jamaah Tabligh juga 

rutin menjalankan program Taklim. Dimana pelaksanaannya dilakukan ketika 

khuruj pada pagi hari jam 9 sampai jam 11.30,  para Jamaah diaharapkan untuk 

duduk rapat-rapat untuk mendengarkan ta’lim yang dibacakan oleh amir ta’lim. 

Ta’lim juga dibacakan setiap selesai shalat Dhuhur dan Ashar.  

Selain dibacakan di masjid para Jamaah juga diminta mengamalkan 

membaca kitab fadhilah ini di rumah mereka masing-masing dengan istri dan 

anak-anak mereka. 

4. Usaha Memakmurkan Masjid 

Usaha Memakmurkan Masjid (UMM) merupakan rangkaian kegiatan dari 

Ta’lim, dalam hal ini terbagi dua kelompok, ada yang di dalam masjid bertugas 

membacakan kitab fadhilah amal dan kelompok lain bertugas keluar masjid untuk 

menjumpai masyarakat di sekitar untuk di ajak ke masjid mendengarkan ta’lim 

sambil menunggu waktu shalat dhuhur. 
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Program Jamaah Tabligh itu banyak dek ada ta’lim pagi, ta’lim 

dhuhur, dan ta’lim ashar. Ada bayan dan jaulah ada juga usaha 

memakmurkan masjid atau sering kita sebut UMM, UMM ini hampir 

mirip dengan Jaulah cuma bedanya kita melakukannya ketika pembacaan 

ta’lim pagi, mengajak orang di sekitar untuk ikut mendengarkan.
99

   

Berdasarkan penjelasan Ustaz Nurdin diatas maka dapat di jelaskan bahwa 

rutinitas Jamaah Tabligh cukup banyak yang di antaranya Usaha Memakmurkan 

Masjid yang merupakan program yang sering dilakukan di masjid ketika 

melaksanakan khuruj.  

5. Mudzakarah 

Mudzakarah adalah sebagai sarana saling mengingatkan ilmu yang telah 

dipelajari dari proses ta’lim untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari. Selain saling mengingatkan juga mengulang-ulang pelajaran ta’lim yang 

telah mereka terima disetiap pertemuan. Adapun materi yang dipelajari dalam 

mudzakarah adalah masalah iman dan amal shaleh sebagaimana yang dipelajari 

dalam ta’lim, 6 prinsip Jamaah Tabligh yaitu: dua kalimat syahadat/kalimat 

tayyibah, shalat, ilmu dan dzikir, akhlak yang mulia, ikhlas dalam beramal dan 

berdakwah di jalan Allah. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah shalat dzuhur 

dengan cara duduk melingkar kurang lebih 30 menit. Biasanya tema yang akan 

dibahas dalam mudzakarah ditentukan oleh amir atau petugas pembaca 

mudzakarah atau berdasarkan usulan terbanyak dari para jamaah, dan tema yang 

dipilih adalah bersumber dari kitab Fadilah Amal. 

Mudzakarah artinya mengulang-ulang, apa yang di ulang?, 

tentunya ilmu atau adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang 

sering ikut Jamaah Tabligh pasti sudah paham tentang 6 sifat sahabat yang 

sering di Mudzakarahkan. Tetapi bukan hanya itu masih banyak ilmu yang 

harus di ulang-ulang seperti adab makan, tidur, ke kamar mandi dan masih 

banyak lagi. Kita mengulang-ulang ini karena sebagai manusia biasa lupa 
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apalagi jarang di praktekkan maka dari itu perlu dibahas berulang-ulang 

supaya bisa menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
100

 

Hal senada juga di sampaikan dengan ustaz Toni selaku anggota Jamaah 

Tabligh yang aktif dalam kegiataan. 

Mudzakarah itu sangat penting karena yang di bahas di dalamnya 

menyangkut kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, agar bagaimana segala 

kegiatan kita dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bernilai ibadah, tidak 

hanya sekadar tidur atau makan saja tapi tidak dapat apa-apa. Maka dari 

itu perlu yang namanya adab-adab.  

Ada juga Mudzakarah 6 sifat sahabat, ini merupakan inti dari 

Jamaah Tabligh yang di dalamnya ada kalimah Tayyibah, shalat, ilmu dan 

dzikir, Ikramul Muslimin, meluruskan niat, dan Dakwah dan Tabligh. 

kenapa kita selalu keluar khuruj hanya untuk mendapatkan 6 sifat ini 

karena kalau hanya tinggal di rumah maka tidak akan di dapat sifat-sifat 

mulia ini.
101

 

Berdasarkan penuturan Ustaz Nurdin dan Ustaz Toni maka dapat di 

simpulkan bahwa mudzakarah merupakan mengulang-ulang pembicaraan 

ilmu/adab dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Mudzakarah 6 sifat merupakan ajaran Jamaah Tabligh 

yang wajib di ikuti oleh setiap orang yang kerja di Jamaah Tabligh ini.  

6. Khidmat 

Khidmat artinya memuliakan dan menghormati semua orang terutama di 

peruntukkan kepada amir Jamaah Tabhlig ketika melaksanakan Khuruj. Khidmat 

kepada sesama anggota Jamaah Tabligh dan Khidmat kepada diri sendiri.   

 

Untuk program Jamaah Tabligh ini sama dengan program Jamaah 

Tabligh lainnya yaitu dengan Khidmat. Khidmat sendiri artinya 

memuliakan sesama manusia terutama umat muslim sebagaimana akhlak 

Nabi Muhammad saw. Hal ini juga merupakan amalan pokok Jamaah 

Tabligh yaitu 6 sifat sahabat, yang mana ini merupakan sifat ke empat 

memuliakan sesama muslim Ikramul Muslimin.  
102
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Hal senada juga di ungkapakan Ustaz Burhan selaku anggota Jamaah 

Tabligh 

  Khidmat ini merupakan sifat yang wajib di miliki setiap Jamaah 

Tabligh bahkan semua manusia, yang dengan sifat ini kita banyak di sukai 

masyarakat, karena kita memuliakan, menghormati, saling menolong dan  

tidak pernah memandang rendah seseorang, bahkan seorang preman pun 

dapat ikut dengan kami karena metode Khidmat ini, ada salah satu mantan 

preman yang paling di takuti di Rumbia ini tetapi berkat kesabaran Jamaah 

Tabligh mendakwahinya sekarang dia menjadi anggota Jamaah Tabligh 

yang aktif mensiarkan nilai-nilai Islam.
103

 

 

Ustaz Toni juga memaparkan penjelasan yang sama selaku anggota 

Jamaah Tabligh 

 Khidmat ini merupakan salah satu metode dakwah paling penting 

karena kita di ajarkan menghormati amir, sesama anggota Jamaah Tabligh 

baik yang sudah kenal maupun orang baru kenal, memuliakan diri sendiri 

dengan memperbanyak ibadah, berdzikir, dan membersihkan diri dari 

dosa, memperbanyak doa, menghindarkan diri dari ucapan sia-sia, 

membersihkan badan dari segala najis, pakaian dan tempat yaitu tempat 
kita berkumpul (masjid). Tidak hanya itu kita juga wajib menghormati 

semua makhluk seperti hewan dan tumbuhan karena mereka juga 

beribadah kepada Allah swt.
104

    
 

Berdasarkan penuturan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Jamaah 

Tabligh memiliki satu metode yaitu Khidmat yang memiliki arti melayani, 

menghormati dan memuliakan orang lain dengan akhlak yang di contohkan Nabi 

Muhammad saw. Dengan demikian, metode di atas sesuai dengan ajaran Islam 

dan sangat besar manfaatnya bila mampu dilaksanakan sesuai dengan metode 

yang dapat menarik hati masyarakat untuk mengikutinya secara ikhlas dalam 

semua lapisan masyarakat. 

7. Musyawarah 

Musyawarah adalah berembuk untuk mencari keputusan, mufakat guna 

merumuskan, menghasilkan serta melaksanakan pola gerakan dakwah, dan 

sebagai sarana penyatuan ide, gagasan sekaligus memecahkan problematika 
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dakwah. Kelompok Jamaah Tabligh sangat menekankan pentingnya melakukan 

musyawarah. Musyawarah Jamaah Tabligh terbagi ke dalam beberapa bagian 

yaitu Musyawarah harian, Musyawarah ketika Khuruj, Musyawarah mingguan 

yang di gelar setiap malam jumat di Masjid besar Al Kautasr Rumbia yang di 

hadiri oleh setiap desa di Kecamatan Rumbia, Musyawarah setiap malam sabtu 

tingkat Kabupaten Jeneponto di masjid Al Markaz Nurul Ilmi Jeneponto yang di 

hadiri seluruh kecamatan yang ada di Jeneponto, dan Musywarah Provinsi yang di 

gelar setiap malam Jumat di Masjid Al Markaz Al Jami’ Hidayah Makassar, 

masjid ini menjadi tempat pertemuan Jamaah Tabligh se Sulawesi-Selatan. 

Dalam bertabligh sangat penting yang namanya musyawarah, 

musyawarah di Jamaah Tabligh ini sendiri sangat banyak, ada 

musyawarah harian, mingguan, bulanan dan setiap tahun. Dalam 

bermusyawarah itu kita tentukan apa yang akan kita selanjutnya seperti 

musyawarah bulanan kita musywarahkan siapa saja yang siap untuk 

Khuruj dan kita tentukan tempat yang akan di tuju.di masjid kita ini rutin 

musyawarah setiap malam jumat yang di hadiri setiap halaqah di setiap 

daerah yang ada di Kecamatan Rumbia, dan melaporkan setiap kegiatan 

dan permasalahan yang ada di muhallah mereka.
105

  

Hal senada juga di sampaikan oleh Ustaz Burhan selaku anggota Jamaah 

Tabligh 

Musyawarah itu sangat penting karena merupakan jantungnya 

dakwah ini, setiap kita melakukan sesuatu harus dengan melalui 

musyawarah. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari kita harus 

bermusyawarah dulu bersama keluarga, apalagi dalam urusan dakwah ini 

sangat penting bermusyawarah dengan Jamaah Tabligh lainnya terutama 

yang orang sudah lama dalam kerja dakwah ini, mereka pasti lebih paham 

tentang dakwah ini. Maka dari itu kita di anjurkan untuk hadir di setiap 

pertemuan markaz besar karena akan di arahkan orang tua kita yang sudah 

paham tentang kerja dakwah ini, apalagi setiap tahunnya ada pertemuan 

Jamaah Tabligh seluruh dunia, di sini hadir ulama-ulama besar kita.
106

  

Berdasarkan penuturan Ustaz Nurdin dan Ustaz Burhani dapat di jelaskan 

bahwa musyawarah dalam Jamaah Tabligh sangat penting, karena merupakan 

proses bertukar ide, pikiran, dan gagasan yang akan di lakukan ketika 
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menjalankan program dakwah Jamaah Tabligh. musyawarah dalam Jamaah 

Tabligh di mulai dari tahap tingkat kecil seperti musywarah keluarga, muhallah, 

markaz besar, dan musywarah pertemuan Jamaah Tabligh dunia. 

8. Khuruj Fi Sabilillah 

Khuruj Fi Sabilillah berarti keluar berkdakwah di jalan Allah dengan 

cara meninggalkan keluarga, anak, istri, pekerjaan, harta dan menuju ke segala 

penjuru dunia, menemui umat Islam lainnya dan mengajak mereka amar ma’ruf 

dan bernahi mungkar. 

Untuk pelaksanaan Khuruj sendiri sama seperti Jamaah Tabligh 

lainnya yaitu keluar 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Ini menjadi kegiatan 

bulanan kami, kami juga mengajak orang yang belum pernah ikut untuk 

Khuruj bersama kami. Dalam pelaksanaannya itu kita harus punya target 

atau kampung yang akan dituju, hal ini biasanya di putuskan dalam 

musywarah. Kita mengirim Jamaah tidak hanya disekitaran wilayah 

rumbia saja tetapi seluruh daerah bahkan sampai ke negara lain, seperti 

India, Pakistan dan Bangladesh, tapi untu di Rumbia sendiri baru sebagian 

orang yang sudah pernah ke IPB, yang banyak itu disni 3 hari dan 40 hari. 

Untuk jadwal Khuruj 3 hari di masjid kita ini dilakukan setiap awal bulan 

pada hari minggu.
107

 

Hal senada juga di sampaikan oleh Ustaz Hasan selaku anggota Jamaah 

Tabligh  

Khuruj itu merupakan perintah Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 29 

yaitu meninggalkan kelurga dan kampung halaman untuk berdakwah di 

jalan Allah. Kita melakukan Khuruj bukan untuk di lihat atau pamer 

kepada orang lain tapi semata-mata untuk memperbaiki diri, sambil 

mengajak orang lain untuk mengamalkan nilai-nilai Islam seperti shalat 

berjamaah di masjid. 
108

 

Berdasarkan penuturan Ustaz Nurdin dan Ustaz Hasan di atas dapat di 

tarik kesimpulan bahwa Jamaah Tabligh di Rumbia dalam mensosialisasikan 

dakwahnya tidak hanya berfokus di Rumbia saja. Mereka juga menargetkan untuk 

mengirimkan jamaah keluar tempat domisili untuk secara total 
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berdakwah memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain berusaha atas iman. 

Yang mana pengertian Khuruj Fi Sabilillah itu sendiri adalah meluangkan waktu 

dijalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri bergerak dari satu 

tempat ketempat lain untuk menjalin silaturahim dalam rangka dakwah dan 

tabligh dari masjid kemasjid diseluruh dunia. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Jamaah Tabligh dalam 

Mensosialisasikan Nilai-nilai Islam 

Jamaah Tabligh dapat membuat dakwahnya berkembang bahkan sampai 

kepelosok desa namun tidak sedikit masyarakat menerima sepenuhnya, ini yang 

kadang jadi penghambat bagi kelancaran dakwah, artinya agama yang selalu 

mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. 

1. Faktor Pendukung Jamaah Tabligh dalam Mensosialisasikan Nilai-

nilai Islam 

Dakwah merupakan proses mengajak dan mengumpulkan untuk 

kebaikan dan menyeru ajaran Rasulullah. Dakwah jamaah tabligh mempunyai 

beberapa faktor pendukung dalam dakwahnya. Berikut merupakan faktor 

pendukung dakwah jamaah tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di 

Desa Rumbia. 

a. Masyarakat dapat menerima kelompok Jamaah Tabligh 

Wawancara dengan Ustaz Nurdin selaku tokoh Jamaah Tabligh di Rumbia 

Jamaah ini bisa berkembang dengan cepat karena adanya bantuan 

dari masyarakat setempat, awalnya mereka memang menganggap Jamaah 

ini aliran baru, dan tidak mau menerima kami tetapi lama-kelamaan sudah 

bisa di terima bahkan yang dulunya tidak mau menerima Jamaah ini sudah 

aktif dalam kegiatan dakwah ini.
109

 

Berdasarkan penjelasan Ustaz Nurdin maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Jamaah Tabligh dapat mensosialisasikan nilai-nilai Islam karena adanya 
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bantuan dari masyarakat yang menerima kelompok Jamaah Tabligh dan 

memberikan fasilitas kepada Jamaah Tabligh seperti masjid yang di gunakan 

sebagai base camp Jamaah Tabligh. 

b. Adanya dukungan dari keluarga 

Sebelum kita keluar di jalan Allah kita musyawarahkan dulu 

bersama keluarga anak dan istri, harus ada perstujuan dahulu dengan 

mereka. Kalau keluarga sudah paham tentang kerja dakwah ini pastinya 

akan sangat mendukung, kalaupun tidak maka perlu di jelaskan kepada 

keluarga terutama anak dan istri tentang pentingnya kerja dakwah ini. 

Kebanyakan teman-teman di Jamaah Tabligh ini awalnya memang seperti 

itu awalnya keluarga menolak tapi lama-kelamaan sudah paham tentang 

Jamaah ini. Banyak masyarakat berpandangan bahwa kita di Jamaah 

Tabligh ini tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, tapi nyatanya 

tidak, kita tetap menafkahi mereka, setelah kebutuhan mereka terpenuhi 

baru kita berangkat di Jalan Allah. Kita percayakan sepenuhnya bahwa ada 

Allah yang menjamin keluarga ketika di tinggalkan Khuruj.
110

 

Berdasarkan penjelasan Ustaz Burhani di atas maka penulis dapat 

simpulkan bahwa Jamaah Tabligh dapat mensosialisasikan nilai-nilai Islam karena 

adanya dukungan dari keluarga, anak, dan istri. 

Jamaah tabligh dapat berkembang dengan pesat keplosok desa karena 

adanya dukungan dari keluarga dan adanya dukungan dari masyarakat setempat 

yang memberikan akses dan fasilitas yang digunakan oleh Jamaah Tabligh dalam 

mensosialisasikan dakwah mereka. 

2. Faktor Penghambat Jamaah Tabligh dalam Mensosialisasikan Nilai-

nilai Islam. 

Faktor penghambat yang dialami jamaah tabligh dalam proses 

mensosialisasikan nilai-nilai Islam tidak begitu nampak, karena di anggap wajar 

oleh jamaah. 

Hasil wawancara penulis dengan responden bernama Dg Hafid atau yang 

biasa dipanggil pak Hafid, dimana beliau adalah salah satu anggota Jamaah 
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Tabligh di Rumbia, beliau menuturkan tentang hambatan yang dihadapi Jamaah 

Tabligh dalam mensosialisasikan dakwah di Rumbia. Menurut penuturanya 

Di Rumbia ini kalau kita cari hambatannya dari masyarakat yah 

cuma sedikit, sebab masyarakat sudah tahu tentang Jamaah Tabligh, 

apalagi di desa kita ini Jamaah Tablighnya lumayan banyak di bandingkan 

desa lain maka dari itu disini di buat markas pertemuan Jamaah Tabligh se 

Kecamatan Rumbia.
111

  

Hal senada juga di ungkapkan Ustaz Nurdin sebagai tokoh Jamaah Tabligh 

Saya sudah pernah ke keliling dunia untuk berdakwah tapi tidak 

menemukan hambatan yang begitu besar yah palingan ada beberapa 

masyarakat yang kurang menerima kami tapi itupun tidak di ungkapkan 

secara terang-terangan, tapi itu hal biasa dalam berdakwah tidak semua 

masyarakat dapat langsung menerima Jamah ini.
112

 

Berdasarkan penuturan Dg Hafid dan Ustaz Nurdin maka penulis dapat 

simpulkan bahwa Jamaah Tabligh dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di 

desa Rumbia tidak menemui hambatan yang begitu besar sebab masyarakat sudah 

tau adanya Jamaah Tabligh di Rumbia. Hambatan yang di dapat ketika berdakwah 

yaitu adanya masyarakat yang kurang menerima Jamaah Tabligh, ini merupakan 

hal biasa dalam Jamaah Tabligh dan resiko menjadi seorang pendakwah.  

Wawancara penulis dengan responden lainnya bernama Rifki seorang 

tokoh pemuda yang aktif dalam Jamaah Tabligh 

Selama ikut kegiatan Jamaah Tabligh di Rumbia ini tidak 

mendapat hambatan yang besar. Hambatan yang di dapat biasanya ketika 

Khuruj ke daerah yang belum begitu mengenal Jamaah ini, terkadang 

ketika Jaulah ada masyarakat yang tidak mau membukakan pintu 

rumahnya.
113

 

Hal senada juga diungkapkan ustaz Burhani  

Kalau mau di cari hambatan ketika berdakwah yah tidak terlalu 

nampak, justru hambatan itu bisa muncul dari diri sendiri yang terlena 
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nafsu duniawi seperti lemah iman, dan sudah waktunya Khuruj tapi 

menunda-nunda dengan alasan sibuk banyak pekerjaan.
114

 

Hampir sama dengan penuturan Ustaz Nurdin dan Dg Hafid, Rifki dan 

Ustaz Burhani menuturkan bahwa tidak ada hambatan besar ketika ikut kegiatan 

Jamaah Tabligh di Rumbia, hambatan bisa berasal dari dalam diri sendiri seperti 

lemah iman dan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan hambatan dari luar 

yaitu ketika Khuruj keluar daerah, sebagian masyarakat tidak menerima Jamaah 

ini tapi tidak diungkapkan secara terang-terangan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti, ada beberapa 

hambatan yang didapat ketika berdakwah meskipun dari kalangan Jamaah Tabligh 

tidak menganggapnya sebagai hambatan. 

a. Kurangnya Biaya 

Jamaah Tabligh banyak berasal dari kalangan pengusaha, pegawai, dan 

pejabat. Tetapi banyak juga yang berasal dari kalangan menengah ke bawah 

seperti pedagang, petani dan buruh. Dalam melaksanakan Khuruj tentu 

membutuhkan dana dan itu berasal dari dana pribadi masing-masing Jamaah 

Tabligh, ketika sudah harus Khuruj tetapi belum ada dana maka biasa ada Jamaah 

yang meminjam bahkan ada yang sampai menjual semua harta mereka. 

Ketika berangkat khuruj kadang-kadang kurang menyediakan biaya hidup 

yang memadai untuk keluarganya yang ditinggalkan, sehingga timbul 

percekcokan dengan keluarga waktu kembali bersama keluarganya. Banyak 

anggota Jamaah Tabligh tetap berangkat Khuruj meskipun tidak memiliki dana 

yang cukup dengan berkeyakinan bahwa Allah akan membantunya dan menjaga 

keluarganya yang ditinggalkan. 
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b. Adanya penolakan dari masyarakat 

Masyarakat sendiri merupakan penghambat untuk Jamaah Tabligh dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah, apabila sudah tertanam di dalam pikiran 

masyarakat terhadap Jamaah Tabligh tentang hal buruk, maka secara otomatis 

masyarakat tidak akan dapat menerima anggota Jamaah Tabligh dengan baik, 

penolakan atas keberadaan Jamaah Tabligh dan pengacuhan atas penyampaian 

pesan dakwahpun akan dilakukan oleh masyarakat. 

Tingkat penolakan yang paling ekstrim adalah menyatakan bahwa Jamaah 

Tabligh adalah aliran sesat, sebagian menyatakan bahwa Jamaah Tabligh tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mereka nyatakan karena melihat fenomena 

bahwa sebagian anggota Jamaah Tabligh yang mengabaikan dan menelantarkan 

keluarga dan meninggalkan pekerjaan. 

c. Belum memenuhi syarat untuk ikut keluar berdakwah 

Anggota jamaah tabligh yang ikut khuruj tidak semuanya 

mampu berdakwah atau memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, yang 

semestinya membekali diri sebelum berangkat khuruj atau berdakwah sehingga 

tidak terjadi kesimpang-siuran dalam penyampaian materi dakwah Islam 

nantinya. bahwa yang keluar berdakwah harus siap lahir dan batin serta tidak 

memaksakan diri.   

Ketika pelaksanaan jaulah ke rumah orang-orang yang dituju, ke 

pertokoan atau ke pasar-pasar mengajak orang untuk shalat berjamaah, 

meningkatkan iman, dan memperbanyak amal kebaikan, kadang-kadang mereka 

sangat emosional dan terkesan memaksa diri, kurang mempertimbangkan waktu 

yang tepat dan adat-istiadat masyarakat setempat. Keadaan seperti itu kurang tepat 

dan kurang menguntungkan semua pihak, sehingga melahirkan antipasti 

masyarakat terhadap dakwah jamaah tabligh itu sendiri. 
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E. Pandangan Masyarakat Terhadap Jamaah Tabligh di Desa Rumbia 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 

Pandangan masyarakat terhadap metode dakwah Jamaah Tabligh 

sebagaimana yang dikemukakan oleh masing-masing informan sangat beragam. 

Keragaman bentuk reaksi terhadap metodel dakwah Jamaah Tabligh tentu 

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama seseorang dan aspek penilaian dari 

sudut pandang setiap individu. Banyak reaksi positif dari masyarakat terhadap 

metode dakwah Jamaah Tabligh. sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa 

informan sebagai berikut:  

Dg sainuddin (43 tahun) petani 

Saya sangat setuju dengan adanya Jamaah Tabligh ini karena 

semua yang mereka lakukan baik, seperti mengajak orang shalat 

berjamaah di masjid. Saya sangat salut kepada mereka sebab Jamaah 

Tabligh hampir semua masjid di Rumbia penuh ketika shalat berjamaah. 

Pada dasarnya saya setuju dengan model dakwah mereka, masjid 

kami juga sering di datangi dan masyarakat juga menyambutnya dengan 

baik karena memang dakwah/materi yang disampaikan bisa diterima 

dengan mudah, apalagi mereka tidak pernah membahas masalah-masalah 

perbedaan antar golongan dan kelompok.
115

   

Dg Rosma (42 tahun) ibu rumah tangga 

Saya salut dengan model dakwahnya Jamaah Tabligh yang door to 

door, mereka semangat mengajak orang untuk ke masjid melaksanakan 

shalat berjamaah. Saya sebenarnya pernah menyuruh suami saya untuk 

ikut dengan Jamaah Tabligh ini melihat mereka sangat taat dalam 

menjalankan ibadah tetapi karena belum ada biaya dan pekerjaannya yang 

banyak  jadi suami saya belum keluar ikut dengan mereka.
116

 

Muhammad Dedi (27 tahun) anggota karang taruna 

Menurut saya, Jamaah Tabligh ini baik karena mengajak orang 

untuk kembali ke masjid, saya salut dengan semangat mereka mengajak 

orang lain baik yang sudah dikenal maupun tidak. Saya sering di ajak 

untuk ikut Khuruj bersama mereka, tapi karena masih sibuk dan belum ada 

biaya jadi saya belum ikut.  
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Yang saya lihat ketika Jamaah Tabligh ini keluar kampung untuk 

Khuruj, mereka biasa mengajak orang baru di kampung tersebut untuk 

ikut, jadi ketika kembali ke kampungya dia juga aktif berdawkah, jadi 

otomatis masjidnya jadi ramai.
117

 

Dg Mina (43 tahun) ibu rumah tangga 

Awalnya saya menolak Jamaah Tabligh ini tetapi suami saya tetap 

ikut dengan mereka, ketika suami  saya pulang, baru dijelaskan apa-apa 

yang dilakukan ketika keluar, dan sudah dijelaskan juga keutamaan-

keutamannya jadi sekarang saya mendukung suami saya. Tentunya 

sebelum keluar di jalan Allah kebutuhan keluarga sudah terpenuhi.
118

 

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang diungkapkan oleh 

beberapa informan tersebut, secara umum masyarakat menerima dan 

mendukung gerakan dakwah Jamaah Tabligh yaitu karena melihat semangat dan 

keberanian Jamaah Tabligh dalam beradakwah dari rumah ke rumah untuk 

mengajak orang-orang ke masjid untuk shalat berjamaah sehingga kehadiran 

Jamaah Tabligh dianggap memberikan dampak positif bagi dinamisasi kehidupan 

keagamaaan masyarakat, terutama dalam menjaga bentuk-bentuk ibadah mahdhah 

dan spiritualitas masyarakat. 

Masyarakat menerima dan mendukung aktifitas dan metode dakwah 

Jamaah Tabligh hanya bersifat simpatisan tetapi tidak berpartisipasi dalam usaha 

dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh. hal demikian 

disebabkan karena beberapa faktor, antara lain belum adanya biaya dan kesibukan 

pekerjaan. Namun, selain reaksi sosial yang positif, Jamaah Tabligh juga 

mendapat reaksi sosial yang negatif mengenai pelaksanaan khuruj fi sabilillah 

sebagaimana yang diungkapkan oleh  informan sebagai berikut: 

Dg Ramli (46 tahun) Imam masjid dusun Ramba 

Saya rasa model dakwah Jamaah Tabligh ini cukup bagus 

meskipun terkesan sederhana yaitu dengan mendatangi langsung 

mendatangi umat. Cuma yang perlu di perhatikan Jamah Tabligh ketika 

keluar Khuruj memperhatikan kebersihan masjid karena banyak saya lihat 

pakaian yang di gantung di dalam maupun diluar masjid jadi bisa merusak 

keindahan masjid. 
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saya sebetulnya salut dengan model dakwahnya Jamaah Tabligh 
yang door to door, cuman disisi lain terkadang Tabligh itu keluar 

berdakwah tetapi tetangga-tetangganya itu belum tentu bisa melaksanakan 
tugas-tugas apa yang dianjurkan oleh agama. Padahal dalam agama itu 
bahwa Rasulullah saw berdakwah, yang paling pertama ia dakwahi ialah 
orang terdekat seperti keluarga, tetangganya kemudian Rasul berdakwah 

keluar untuk menyebarkan Agama Allah swt. 119
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa banyak 

masyarakat yang menilai negatif terhadap pelaksanaan khuruj fi sabilillah dalam 

gerakan dakwah Jamaah Tabligh. kewajiban dan tanggung jawab Jamaah Tabligh 

terhadap keluarga yang ditinggalkan menjadi bahan perhatian masyarakat yang 

menimbulkan reaksi sosial yang negatif terhadap tatacara dakwah Jamaah 

Tabligh. Suami sebagai kepala keluarga tidak boleh mengabaikan kewajiban dan 

tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Karena seharusnya dakwah 

dimulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga dan tetangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola sosialisasi Jamaah Tabligh 

dalam meningkatkan semangat keagamaan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia 

Kabupaten Jeneponto, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Ada beberapa bentuk stategi yang dilakukan Jamaah Tabligh untuk 

meningkatkan semangat keagamaan warga Desa Rumbia, yakni dengan 

membentuk program-program seperti, Jaulah, bayan, Ta’lim wa ta’lum, 

Usaha Memakmurkan Masjid, Mudzakarah, Khidmat, Musyawarah, dan 

Khuruj Fi Sabilillah. 

2. Faktor pendukung dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam di Desa 

Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, yaitu dakwah Jamaah 

Tabligh dapat berkembang dengan cepat bahkan sampai ke pelosok karena 

adanya dukungan dari keluarga dan adanya dukungan dari masyarakat 

setempat. Sedangkan faktor penghambat yaitu biaya, adanya penolakan 

dari masyarakat, dan belum memenuhi syarat untuk berdakwah.  

3. Secara umum masyarakat menerima dan mendukung gerakan dakwah 

Jamaah Tabligh yaitu karena melihat semangat dan keberanian Jamaah 

Tabligh dalam beradakwah dari rumah ke rumah untuk mengajak orang-

orang ke masjid untuk shalat berjamaah sehingga kehadiran Jamaah 

Tabligh dianggap memberikan dampak positif bagi dinamisasi kehidupan 

keagamaaan masyarakat, terutama dalam menjaga bentuk-bentuk ibadah 

mahdhah dan spiritualitas masyarakat. Namun, Jamaah Tabligh juga 

mendapat reaksi sosial yang negatif mengenai pelaksanaan Khuruj Fi 

Sabilillah, kewajiban dan tanggung jawab Jamaah Tabligh terhadap 

keluarga yang ditinggalkan menjadi bahan perhatian masyarakat yang 

menimbulkan reaksi sosial yang negatif terhadap tatacara dakwah Jamaah 

Tabligh. Suami sebagai kepala keluarga tidak boleh mengabaikan 



73 
 

 

kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. 

Karena seharusnya dakwah dimulai dari orang-orang terdekat terlebih 

dahulu seperti keluarga dan tetangga 

 

B. IMPLIKASI 

1. Kepada Jamaah Tabligh, agar kiranya dapat lebih meningkatkan semangat 

juang dalam berdakwah, agar bagaimana apa yang diinginkan dapat 

terwujud. 

2. Kepada Masyarakat agar kiranya mengambil nilai dari sisi positif yang 

dilakukan oleh Jamaah Tabligh, guna menciptakan kerukunan dalam 

beragama. 
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DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Usia Pekerjaan 

1.  Ustad Nurdin 57 tahun Wiraswata/Amir 

Jamaah Tabligh 

Rumbia 

2. Ustad Burhani 44 tahun Petani/anggota 

Jamaah Tabligh 

3. Bapak Hasan 65 tahun Petani/anggota 

Jamaah Tabligh 

4. Ustad Toni 43 tahun Wiraswasta/ 

anggota Jamaah 

Tabligh 

5. Rifky 18 tahun Pelajar/ anggota 

Jamaah Tabligh 

6. Dg Hafid 65 tahun Petani/anggota 

Jamaah Tabligh 

7. Dg Sainuddin 43 tahun Petani 

8. Dg Rosma 42 tahun Ibu rumah tangga 

9. Dg Ramli 46 tahun Imam Dusun 

10. Dg Mina 43 tahun Ibu rumah tangga 

11 Muhammad Dedi 27 tahun Anggota karang 

taruna 
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LAMPIRAN 

Gambar 1. 

 

keterangan : wawancara dengan Dg Rosma (42 tahun) ibu rumah tangga 

(Rumbia, 27 November 2021) 

Gambar 2. 

 

Keterangan: wawancara dengan sainuddin (43 tahun) petani (Rumbia, 27 

November 2021) 
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Gambar 3. 

 

keterangan: Wawancara dengan Muhammad Dedi (27 tahun) anggota karang 

taruna (Rumbia, 03 Desember 2021) 

Gambar 4. 

 

Keterangan: wawancara dengan Rifky (18 tahun) pelajar dan anggota Jamaah 

Tabligh (Rumbia, 13 November 2021) 
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Gambar 5. 

 

Keternagn: Wawancara dengan bapak Hasan dan Jamaah Tabligh lainnya, (13 

November 2021) 

Gambar 6. 

 

Keterangan: Wawancara dengan Ustad Burhani (44 tahun) petani dan anggota 

Jamaah Tabligh (08 November 2021) 
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Gambar 7. 

 

 

Keterangan: Wawancara dengan Dg Ramli (46 tahun) Imam Dusun Rumbia (03 

Desember 2021) 

Gambar 8. 

 

Keterangan: Wawancara dengan Dg Mina (43 tahun) Ibu Rumah Tangga (03 

Desember 2021) 
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Gambar 9. 

 

Keterangan : Musyawarah tahunan masjid Al Jami Hidayah Makassar (25 

November 2021)  



83 
 

 

Gambar 10. 

 

Keterangan : Malam Musyawarah mingguan di Masjid Nurul Hidayah Jeneponto 

(19 November 2021) 
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DAFTAR PERTANYAAN 

NAMA   : 

UMUR   : 

PEKERJAAN : 

Pertanyaan untuk Jamaah Tabligh 

1. Apa itu Jamaah Tabligh? 

 

2. Apa alasan anda ikut Jamaah Tabligh? 

 

3. Kenapa harus 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan? 

 

4. Kenapa kiblat Jamaah Tabligh harus India, Pakistasn, dan Bangladesh? 

 

5. Apa faktor pendukung ketika berdakwah? 

 

6. Apa faktor penghambat ketika berdakwah? 

 

7. Bagaimana cara/strategi yang dilakukan jamaah tabligh sehingga dapat 

meningkatkan semangat keagamaan? 

 

8. Bagaimana pandangan anda dengan metode Khuruj, meninggalkan 

keluarga, anak, istri, dan kampung halaman, sementara dalam islam suami 

memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga? 

 

Pertanyaan untuk masyarakat 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya Jamaah Tabligh di Desa 

Rumbia? 

2. Apakah anda setuju atau tidak dengan adanya Jamaah Tabligh? 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Hairil lahir di Desa Loka Kecamatan 

Rumbia Kabupaten Jeneponto pada tanggal 05 

mei 2000. anak pertama dari 2 bersaudara dari 

pasangan suami istri Jumaris dan Kanang. 

dengan segala kekurangan mulai mengecap 

pendidikan dasar di SDN 25 Kompasa pada 

tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. 

kemudian melanjutkan pendidikan 

menengah pertama di SMP Sanur Loka kabupaten jeneponto selama 3 tahun dan 

mendapat ijazah tamat pada tahun 2014, pada tahun yang sama  melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Bantaneng dan mendapat 

ijazah tamat pada tahun 2017, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan 

program sarjana (S1) di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan 

mengambil Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Filasafat dan Politik, 

selama kuliah, penulis masuk ke dunia organisasi internal dan eksternal, 

diantaranya kader LDF Ar-Rahmah pada tahun 2017-2018. pada tahun 2018 

penulis menjadi kader di PMII Cabang Gowa. kemudian pada tahun 2019-2020 

menjadi pengurus di LDK Al-Jami’ sekaligus pengurus HMJ Sosiologi Agama. 

Penulis bersyukur atas karunia Allah swt sehingga dapat mengenyam 

pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan. Penulis berharap dapat 

mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan 

membahagiakan orangtua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi 
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