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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet(dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ʼ Apostrof ء

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

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

 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yāʼ ai a dan i ـيَْ 

 fatḥah dan wau au a dan u ـوَْ 

 

Contoh: 

فَْكَيْ    : kaifa 

لَْ   haula : هَو 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan  

Tanda 
Nama 

َْى ...ْ|ْ  Fatḥah dan alif atau yāʼ Ā a dan garis di atas ...ْاَ

 kasrah dan yāʼ Ī i dan garis di atas ــي

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ــُـو

 

Contoh: 

 matā : مَاتَْ

 ramā : زَمَي
 qīla : قِي مَْ
تُْ  yamū : يَمُو 
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

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

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

 

Contoh: 

ضَـةالأط فَالِْ  raudah al-atfal :  زَو 

 

 al-madinah al-fadilah :  انَ ـمَـدِي ـنـَةانَ ـفـاَضِــهَة

 
ـمَــة  al-hikmah :  انَـ حِـك 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ً ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ً), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (ء) hanya berlaku bagi 

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

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

 

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 
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dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 

9. Lafz al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.   = subḥānahū wa taʻālā 

2. saw.   = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

3. a.s.   = „alaihi al-salām 

4. H   = Hijriah 

5. M   = Masehi 

6. SM   = Sebelum Masehi 

7. 1.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS …/ ….:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ʻImrān/3:4  

10. HR              = Hadis Riwayat 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

 ABSTRAK 

 

Nama : Gusman 

NIM : 50400115045 

Judul : Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle Dalam 

              Menyebarkan Islam di Barru 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini yang berjudul strategi dakwah AG. KH. 

Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Barru sebagai berikut: 1) Bagaimana 

proses dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di 

Kabupaten Barru?, 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Kabupaten Barru. Adapun tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui: 1) Proses dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo 

Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru, 2) Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di 

Kabupaten Barru. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti juga menggunakan pendekatan manajemen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam menyebarkan ajaran Islam di Kab. Barru melalui 3 bidang yaitu: 

1) Bidang dakwah, 2) Bidang pendidikan, 3) Bidang sosial. 

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle di Kabupaten Barru, yaitu: (1) masyarakat Barru mayoritas Islam, (2) 

Transportasi yang memadai, (3) DDI berpusat di Barru, (4). Kesadaran masyarakat 

dengan ajaran Islam, (5) kepercayaan masyarakat masih tinggi dengan ulama. 

Sementara itu faktor penghambat meliputi: (1) Internal yakni, pesantren DDI 

mangkoso hendak dipecah dari dalam dengan politik dan adu domba, (2) Eksternal 

yakni, Banyaknya para ulama ditangkap dan ditembak mati akibat kesalah pahaman 

mengenai lambang DDI. 

Penelitian ini berimplikasi terhadap pembaca maupun penulis sendiri, 

masyarakat DDI Mangkoso, peneliti-peneliti berikutnya, menjadi suatu ilmu 

pengetahuan tambahan tentang strategi dakwah salah satu tokoh ulama dalam 

menyebarkan Islam. 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran Islam sebagai agama rahmatan Li Al-alamin di muka bumi, 

mengembangkan ajaran melalui dakwah dan nilai-nilai yang sarat dengan kebaikan 

dan tertuang dalam Al-Qur‟an dan Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Ajaran 

dan nilai yang dimaksud lebih optimal ditanamkan dan diajarkan lebih dini, sehingga 

pembentukan insan yang berakhlak Islamiah sesuai tujuan Al-Qur‟an dapat tercapai. 

Penanaman ajaran dan nilai-nilai Islam lebih dini dimaksudkan agar nilai-nilai 

tersebut tertanam kuat, berakar kokoh dalam jiwa setiap muslim. 

Islam sebagai agama merupakan ajaran yang berisi aturan dan hukum-hukum 

yang dapat menuntun manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya, sekaligus 

menjadi kerangka, tata nilai dalam hidup dan kehidupannya. Kehadiran Islam sebagai 

agama yang dapat memberi jaminan pada manusia untuk terwujudnya kehidupan 

sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk untuk menyikapi 

hidup dan kehidupannya, yang berarti sesuai fungsi penciptaan Allah swt..
1
 Tentunya 

untuk mencapai hal tersebut, dapat terwujudkan melalui dakwah-dakwah yang terus 

dilakukan oleh tokoh masyarat yang memahami ajaran-ajaran Islam dalam hal ini 

para ulama. 

Peran dakwah di era modern sangatlah penting karena dengan dakwah mampu 

mengingatkan seseorang yang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim 

                                                             

1
Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah (Ombak, Yogyakarta: Anggota 

IKAPI, 2015), h. 1. 



 

 
 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu Islam masuk di Nusantara pada 

abad ke-9 H/14 M, penduduk pribumi Nusantara memeluk agama Islam secara 

massal. Pada pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara 

secara massal pada abad tersebut disebabkan kaum muslimin pada saat itu sudah 

memiliki kekuatan politik yang berarti. Yaitu, ditandai dengan berdirinya beberapa 

kerajaan bercorak Islam, seperti kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, 

Cirebon, serta Ternate dan kerajaan Gowa. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini 

berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra-Islam dan para pendatang Arab. 

Pesatnya Islamisasi pada Abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh 

sudutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Nusantara, 

seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Sunda. Islam datang di Asia Tenggara dengan 

damai dengan cara Rahmatan Lil „Alamin.
2
 

Di Sulawesi, Raja Gowa-Tallo, I Mangarangi Daeng Maurobia, atas ajakan 

Datuk Rianang masuk Islam pada tahun 1605 dengan gelar Sultan Alauddin di Tallo, 

Raja Imal Lingkang Daeng Ma Nyonri Karaeng Katangka pada tahun yang sama 

masuk Islam dengam gelar Sultan Abdullah Awal al-Islam. Setelah itu, Islam tersebar 

di Bone, Soppeng, Wajo dan seterusnya.
3
 

Barru merupakan Kabupaten yang terbentuk dari sebuah kerajaan kecil yang 

masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan 

Soppeng (Riaja) dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda 

dibentuk pemerintahan sipil dimana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng 

                                                             

2
Hidayat Nurwahid, Pengantar Sejarah Dakwah (Cet. I; Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 

h. 171. 

3
Muhammad Ruslan dan Waspada Santing, Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan 

dan Dakwah (Gowa: Komisi Informasi dan komunikasi Majelis Ulama Indonesia , 2007), h. 230. 



 

 
 

Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdelling Barru yang bernaung di bawah 

Afdelling Pare-pare. Sebagai kepala pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang 

kontrol yang berkedudukan di Barru, sedangkan ke-tiga bekas kerajaan tersebut 

diberi status sebagai pemerintahan kerajaan sendiri. 

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada 24 Februari 1960 merupakan 

tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Barru, berdasarkan 

Undang-Undang nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah di 

Sulawesi-Selatan.
4
 Salah satu tokoh Agama Islam yang memiliki pengaruh positif di 

Sulsel, khususnya di Kabupaten Barru yaitu AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Melalui dakwah-dakwahnya, sangat banyak memberikan perubahan positif. Tidak 

hanya dalam bidang Dakwah itu sendiri, melainkan bidang Pendidikan dan Sosial. 

Maha Guru dari Tanah Bugis AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle. Sebagai 

ulama yang banyak menyimpan kharisma yang dalam, AG. KH. Abdurrahman Ambo 

Dalle, dikenal dekat dengan kalangan, baik santrinya maupun masyarakat dan 

pemerintah. Pengabdiannya yang total dan kepemimpinan yang adil, lekat di jiwa 

pencintanya. 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle   dilahirkan dari keluarga bangsawan 

yang masih kental, sekitar tahun 1900 M, di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo, 

Kabupaten Wajo, sekitar 7 km sebelah utara Sengkang. Ayahnya bernama Andi Ngati 

Daeng Patobo dan Ibunya bernama Andi Candara Dewi. Kedua orang tua beliau 

memberi nama Ambo Dalle yang berarti bapak yang memiliki banyak rezeki. 

Diharapkan anak itu kelak hidup dengan limpahan rezeki yang cukup. Adapun nama 
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Pemerintah Kabupaten Barru, “Sejarah Kabupaten Barru”, Official Website Pemerintah 
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Abdurrahman diberikan oleh seorang ulama bernama KH. Muhammad Ishak, pada 

saat usia beliau 7 tahun dan sudah menghafal Al-Quran. Sebagai anak tunggal dari 

pasangan bangsawan Wajo, Gurutta tidak dibiarkan menjadi bocah yang manja. Sejak 

dini beliau telah ditempa dengan jiwa kemandirian dan kedisiplinan, khususnya 

dalam masalah agama. Bersekolah di Volk School (Sekolah Rakyat) pada pagi hari 

dan belajar mengaji pada sore dan malam harinya. Dalam dunia permainan anak-

anak, Ambo Dalle adalah seorang pengiring bola handal sehingga digelari “Si Rusa”. 

Selama belajar, Ambo Dalle tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur‟an 

seperti tajwid, qiraat sab‟ah, nahwu sharaf, dan fikih saja. Melainkan juga mengikuti 

kursus bahasa Belanda di HIS dan pernah pula belajar di Sekolah Guru yang 

diselenggarakan Syarikat Islam (SI) di Makassar. 

Pada masa kecilnya, Ambo Dalle mempelajari ilmu agama  dengan metode 

sorogan (sistem duduk bersila); guru membacakan kitab, murid mendengar dan 

menyimak pembicaraan guru. 

 Pada tahun 1928, ketika H. Muhammad As‟ad bin Abdul Rasyid Al-Bugisy; 

seorang ulama Bugis Wajo yang lahir dan menetap di Mekkah pulang kembali ke 

Negeri leluhurnya, Ambo Dalle segera berangkat ke Sengkang untuk menuntut ilmu 

pada ulama besar tersebut. Pulang untuk menuntut ilmu semakin terbuka tatkala telah 

banyak ulama asal Wajo yang kembali dari Mekkah. Diantaranya Sayid Ali Al Ahdal, 

Haji Syamsuddin, Haji Ambo Emme, yang bermaksud membuka pengajian di negeri 

sendiri, seperti tafsir, fikih, dan nahwu sharaf. Sementara itu pemerintah Kerajaan 

Wajo (Arung Matoa) bersama Arung Emmenge (Arung Lili), sangat senang 

menerima tamu ulama. Karena itu, lingkungan kerajaan beliau dibesarkan sering 



 

 
 

kedatangan ulama dari Mekkah. Diantara ulama itu adalah Syekh Muhammad al-

jawad, Sayid Abdullah Dahlan dan Sayid Hasan Al-Yamani (Kakek dari Dr .Zaki 

Yamani). 

Tahun 1950, AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle yang berusia 50 tahun itu 

akhirnya pindah ke Pare-pare. Beliau membangun rumah dan menetap di Ujung Baru 

bersama keluarganya dan pada tahun itu pula pusat DDI diboyong ke Pare-pare, 

dengan menempati sebuah gedung yang cukup representatif di sebelah Selatan Mesjid 

Raya. Gedung tersebut adalah pemberian Arung Mallusetasi. 

Tahun 1978, akhirnya Gurutta hijrah lagi ke Pinrang, tepatnya desa 

Kabupaten Allangan itulah awal berdirinya pesantren DDI Kabupaten Allangan 

Kabupaten Pinrang yang dipimpin langsung oleh beliau, sedangkan DDI di Pare-pare 

diserahkan kepada KH. Abubakar Zaenal.
5
 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, berpulang dalam usia senja mendekati 

satu abad. Namun, tahun-tahun menjelang beliau dipanggil Tuhan, tetap dilalui 

dengan segala kesibukan dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu dan 

tanpa hirau akan kondisi beliau yang mulai uzur. Misalnya, dalam usia sekitar 80 

tahun beliau masih aktif sebagai anggota MPR dan MUI pusat. Dalam rentannya dan 

kaki yang sudah tidak mampu menopang tubuhnya, beliau masih sempat berkunjung 

ke Mekkah untuk melakukan Umroh dan memenuhi undangan Raja Serawak 

(Malaysia Timur), meskipun mesti digendong. 

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa 

keberhasilan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo 
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Dalle tidak lepas dengan strategi yang dilakukan oleh beliau. Maka dari itu penulis 

berinisiatif melakukan penelitian dengan judul Strategi Dakwah AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle Dalam Menyebarkan Islam di Kabupaten Barru 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Judul dari penelitian ini adalah “Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru”. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan pada titik fokus Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Strategi dakwah  

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, 

sedangkan Dakwah adalah kegiatan yang sangat mulia guna meneruskan dan 

melestarikan ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan untuk umat 

manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmonis, tentram, aman, sejahtera 

dan bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian strategi dakwah adalah 

pendekatan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan oleh gagasan 

perencanaan, dan eksekusi untuk membimbing umat manusia kepada jalan 

kebenaran. 



 

 
 

Adapun strategi dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses 

dakwah yang meliputi 1) Mendirikan lembaga pendidikan, 2) Berdakwah, dan 3) 

Sosial yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan 

Islam di Kabupaten Barru yang diperoleh melalui sumber bacaan berupa buku, 

artikel, wawancara, serta bacaan-bacaan dari sumber lainnya yang erat kaitannya 

dengan strategi dakwah. 

b. AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

Beliau adalah tokoh agama dan ulama yang menyebarkan nilai-nilai ajaran 

Islam di masyarakat luas serta dalam menyampaikan dakwahnya beliau 

menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial yang dimilikinya, beliau 

dalam melakukan penyebaran Islam sangat total dan dalam menjalankan 

kepemimpinannya yang adil. 

Adapun AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle yang dimaksud dalam penelitian 

ini ialah biografi AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Kabupaten Barru yang 

diperoleh baik melalui bahan bacaan dari berbagai sumber maupun wawancara 

kepada personil pondok pesantren DDI Mangkoso tentang awal kelahiran beliau, 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dakwah beliau dalam 

menyebarkan Islam, efek yang dirasakan masyarakat dari usaha dan dakwah-dakwah 

beliau, khususnya di Kabupaten Barru, hingga pada wafatnya AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini 

adalah “Bagaimana strategi dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 



 

 
 

menyebarkan Islam di Kabupaten Barru”. Penulis mengemukakan beberapa sub 

permasalahan agar lebih terfokus penelitian lapangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

menyebarkan Islam di Kabupaten Barru? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dakwah AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle di Kabupaten Barru? 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan. Semua ini untuk menunjukkan 

bahwa pokok masalah yang diteliti yang dibahas belum pernah diteliti atau dibahas 

oleh penulis lain sebelumnya. Oleh karena itu, tidak layak menulis skripsi yang sudah 

pernah ditulis oleh orang lain. Atas dasar itu beberapa penelitian terdahulu dianggap 

perlu untuk dihadirkan dan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain. 

1. Skripsi Helmi, dari Jurusan Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, dengan judul skripsi Peranan Manajemen Dakwah Pada 

Pengelolaan Madrasah Muallimat Aisyiyah Cabang Makassar. Hasil 

menunjukkan bahwa peran manajemen dakwah pada Madrasah Muallimat 

Aisyiyah sangat memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan 

pengelolaan yang efektif dan efesien. Faktor yang menghambat dalam 

pengelolaan tersebut seperti prasarana. Adapun faktor yang menunjang dalam 

meningkatkan kualitas madrasah yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan.
6
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2. Skripsi Nisaul Hasanah, dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di 

Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi Strategi Dakwah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palopo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Strategi dakwah LDII di Kota Palopo ternyata efektif 

dimana warga LDII tekun dan tertib mengikuti aktivitas pengajian. Sebagian 

masyarakat memberikan apresiasi terhadap kegiatan dakwah LDII di Kota 

Palopo namun masyarakat lainnya menilai LDII masih tertutup dan ekslusif.
 7
 

3. Skripsi Adam Jaya, dari Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas 

Muhammadiyah Palembang dengan judul Strategi Dakwah Islamiyah di Desa 

Enggal Rejo Jalur 6 Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam menyampaikan dakwah kepada 

masyarakat terutama bagi kaum pemuda dan pemudi di desa Enggal rejo ialah 

dengan cara mengajar di masjid, strategi dengan silaturahmi secara langsung 

kepada masyarakat dapat memudahkan Da‟i menyampaikan dakwah dan 

diterima dengan baik oleh masyarakat.
 8
 

Dari beberapa rujukan skripsi yang peneliti jadikan perbandingan memiliki 

relevansi yang sangat luas ditinjau dari segi Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle Dalam Menyebarkan Islam di Kabupaten Barru. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan fokus penelitian yang di jelaskan terdahulu maka tujuan yang 

ingin dicapai penelitian ini. 

a. Untuk mengetahui langkah-langkah dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dakwah 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Kabupaten Barru. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Aspek Teoretis 

Bahan masukan mengenai ilmu pengetahuan tentang strategi dakwah AG. 

KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru. 

b. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut strategi 

dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di 

Kabupaten Barru. 

2) Merupakan bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti-peneliti yang akan 

mengembangkan penelitian tentang hal yang sama. 

c. Aspek Praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat dan diterapkan 

bagi masyarakat, terkhusus untuk personil pondok pesantren DDI Mangkoso dalam 

mengetahui strategi dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Kabupaten 

Barru. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Ruang Lingkup Strategi Dakwah 

Sebelum membahas strategi dakwah terlebih dahulu penulis uraikan tentang 

ruang lingkup strategi dakwah secara umum yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi 

a. Pengertian Strategi 

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan strategi adalah ilmu seni 

menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu 

dalam perang dan damai atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus.
1
 

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategis” (status yakni militer 

atau pemimpin) yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang, konsep ini 

relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana 

jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang.
2
 

Sedangkan strategi dalam pengertian terminologi terdapat beberapa pendapat 

oleh beberapa pakar, untuk mengetahui lebih jelas pengertian strategis, penulis 

mengedepankan pengertian, antara lain: 

1) Imam Mulyana menjelaskan bahwa strategi adalah ilmu dan seni 

menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara 
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efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi, 

yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan.
3
 

2) Dalam ilmu komunikasi, Onong Uchjana Effendi mengatakan “strategi pada 

hakikatnya adalah “perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan, akan 

tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta 

jalan yang hanya memberikan arah saja melainkan harus mampu 

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya”.
4
 

3) Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk 

mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia dengan tuntunan 

perubahan lingkungan.
5
 

Setelah memperhatikan berbagai pendapat tentang strategi, secara pengertian 

terminologi strategi adalah taktik atau cara yang disusun dengan seksama untuk 

mencapai suatu keberhasilan. 

Strategi mengandung visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan nyata dengan mengantisipasi perkembangan. Kurangnya penerapan dalam 

strategi yang baik dapat menyebabkan strategi yang direncanakan gagal. 

Akan tetapi, penetapan strategi dengan baik dapat mengokohkan strategi 

menjadi lebih efektif. 
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b. Tahapan-tahapan strategi 

Fred R. David mengatakan bahwa dalam proses strategis ada tahapan-tahapan 

yang harus ditempuh yaitu: 

1) Perumusan strategi 

Hal-hal yang termasuk dalam perumusan strategi adalah pengembangan 

tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, penetapan kekuatan dan kelemahan 

secara internal, menghasilkan strategi alternatif, serta memilih strategi untuk 

dilaksanakan. Pada tahap ini adalah proses merancang dan menyeleksi berbagai 

strategi yang akhirnya menuntun pada pencapaian misi dan tujuan organisasi. 

2) Implementasi strategi 

Implementasi strategi disebut juga sebagai tindakan dalam strategi karena 

implementasi berarti memobilisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan 

menjadi suatu tindakan, kegiatan yang termasuk dalam implementasi strategi adalah 

pengembangan budaya dalam mendukung strategi, menciptakan struktur yang efektif, 

mengubah arah, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem 

informasi yang masuk agar tercapai kesuksesan dalam implementasi strategi, maka 

dibutuhkan adanya disiplin, motifasi dan kerja keras. 

3) Evaluasi strategi 

Evaluasi strategi adalah proses dimana manager membandingkan antara hasil-

hasil yang diperoleh dengan tingkat pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam strategi 

adalah mengevaluasi strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.
6
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2. Dakwah 

a. Pengertian Dakwah 

Secara Etimologis barasal dari bahasa Arab, yaitu da‟a, yad‟u, da‟watan, 

du‟a, yang diartikan mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan 

permintaan.
7
 

Dengan analogi ini maka dapat dipahami bahwa dakwah adalah suatu kata 

yang di dalamnya yang berisi penyampaian pesan dari seseorang kepada masyarakat, 

agar pesan yang di sampaikannya itu dapat menarik mad‟u dan dapat memberi 

pengaruh serta efek yang positif, menuju kehidupan sejahtera di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat.
8
 

Menurut Fathul Bahri An-Nabiry dalam bukunya yang berjudul Meniti Jalan 

Dakwah Bekal Perjuangan Para Da‟i, menjelaskan ada beberapa Ayat dan Hadits 

Nabi yang sejalan dengan pengertian dakwah adalah sebagai berikut: 

1) Doa dan Permohonan 

Tentang doa dan permohonan yang hanya di tujukan kepada Allah swt. 

Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa. Allah swt. berfirman dalam QS. 

Al-Baqarah/2:186. 

 

ذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَريِبٌ  ْأُجِيبُ دعَ ۖ ْ  وَإِ اعِ إِذَا دَعَانِ ۖ   ۖ ْ  وَةَ ٱلدَّ
ْفَل ْيَسۖ  ْتَجِيبُواْ لِى وَلۖ  ْيُؤۖ  ْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمۖ  ْيَر ۖ  (٦٨١شُدُونَ )ۖ   
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Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Ku, maka hendaklah mereka 
itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada  dalam kebenaran.

9
  

2) Seruan 

Ajakan menuju Surga Allah swt. dengan kehendaknya bagi orang orang yang 

berada di jalan yang lurus (Islam). Allah swt berfirman dalam QS. 

Yunus/10:25. 

 

ْوَٱللَّوُ يَد لٰـَمِ ْۖ عُوۖ  دِْاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّ ْطٍ ٲءُ إِلَىٰ صِرَ ْۖ ى مَن يَشَاوَيہَ  ْمُّس ۖ  ْتَقِيمٍ ۖ   ۖ (٥٢)  
Terjemahnya: 

Allah menyeruh (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang 

di kehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).
10

 

3) Panggilan untuk Nama 

Allah memilki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan 

kesempurnaan/ keagunganNya, Maka mintalah hanya kepadanya dengan 

nama-namanya sesuai apa yang kita kehendaki. Dan seruan untuk 

meninggalkan kaum yang menyelewengkan namanya (musyrikin). Allah 

berfirman dalam QS. Al-A‟raf/7:180. 

ْوَلِلَّوِ ٱل ْأَسۖ  ْءُ ٱلْۖ مَاۖ  ْحُسۖ  ْنَىٰ فَٱدۖ  ْذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْوَْْ تہِاَعُوهُ ۖ   ْۖ حِدُونَ فِىۖ 
ْأَس ٮم َٰـۖ  هِ ۖ  ِٕ ْسَيُج ۖ ْ ۦٕ  ْزَوۖ  ْنَ مَا كَانُواْ يَعۖ  (٦٨١مَلُونَ )ۖ   
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Terjemahnya: 

Hanya milik Allah Asmaul husna, maka bermohonlah kepada Nya dengan 
menyebut Asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang 
dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan 
mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 

11
 

4) Undangan 

Untuk arti memenuhi undangan, dapat kita lihat dalam hadits Nabi sebagai 

berikut: 

“Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka ia termasuk orang yang 

durhaka kepada Allah  dan Rasul-Nya. (HR. Muslim)”.
12

 

Menurut Fathul Bahri An-Nabiry dalam bukunya yang berjudul Meniti Jalan 

Dakwah Bekal Perjuangan Para da‟i, Dakwah dalam pengertian syara‟ (istilah), telah 

di kemukakan oleh pakar keilmuan, di antaranya: 

1) Syeikh Muhammad Ash-Shawwaf mengatakan, “Dakwah adalah risalah langit 

yang diturunkan  ke bumi, berupa hidayah sang khaliq kepada makhluk, yakni 

dia dan jalan-Nya yang lurus yang sengaja dipilih-Nya  dan dijadikan sebagai 

jalan satu-satunya untuk bisa selamat kembali kepada-Nya”. 

2) Muhammad Sayyid Al-Wakil mendefinisikan , “Dakwah ialah mengajak dam 

mengumpulkan manusia untuk kebaikan serta membimbing mereka kepada 

petunjuk dengan cara ber-amar makruf nahi mungkar.” 

3) M. Masyhur Amin , dakwah adalah suatu aktivitas yang mendorong manusia 

memeluk agama manusia melalui cara yang bijaksana, dengan materi ajaran 

Islam, 

4) agar mendapatkan kesejahteraan kini (dunia) dan kebahagiaan nanti (akhirat). 
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5) M. Quraish Shihab mengatakan, “Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada 

keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.” 

6) M. Arifin, M. Ed. “Dakwah adalah suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, 

tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun 

secara kelompok, agar timbul pada dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap 

penghayatan, serta pengamalan ajaran agama sebagai massage yang 

disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
13

 

Muhammad Natsir dalam tulisannya yang berjudul fungsi dakwah islam 

dalam rangka perjuangan, juga mendefinisikan dakwah sebagai usaha menyerukan 

dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh ummat konsepsi Islam 

tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma‟ruf 

nahi mungkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan, ahlak 

dan membimbing pengalmannya dalam perikehidupan perseorangan, perikehidupan 

berumah tangga (usrah), perikehidupan bermasyarakat dan perikehidupan 

bernegara.
14

 

b. Dasar hukum dakwah 

Dakwah sebagai aktivitas di dalam kehidupan seorang muslim, maka sudah 

barang tentu aktivitas tersebut haruslah berlandaskan pada dasar-dasar ajaran agama 

Islam itu sendiri. Adapun pokok landasan ajaran Islam pada dasarnya ialah Al-Qur‟an 

dan al-Hadits. Sedangkan pelaksanaan dakwah tersebut, juga menyangkut 
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komunikasi antar sesama manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

diperhatikan pula peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. 

Sehingga dengan demikian pelaksanaan dakwah tidak banyak mengalami hambatan-

hambatan. 

Dalam membahas dasar dakwah, perlu dikemukakan adanya dua macam 

dasar, yaitu: 

1) Al-Qur‟an 

Terdapat banyak ayat yang secara implisit menunjukkan kewajiban 

melaksanakan dakwah di dalam Al-Qur‟an. Baik Al-Qur‟an maupun As-Sunnah di 

samping menjadi pedoman pokok setiap aktivitas orang Muslim, khusus dalam 

masalah aktivitas dakwah secara kongkrit telah dijelaskan pula. Seperti contoh dalam 

Al-Qur‟an disebutkan, antara lain: 

a) QS. An-Nahl (7): 125 

ْٱد ْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ ربَِّكَ بِٱلۖ  ْحِكۖ  ْمَةِ وَٱلۖ  ْمَوۖ  ْعِظَةِ ٱلۖ  ْوَجَٰـدِل ۖ ْ  حَسَنَةِ ۖ  ىُم بِٱلَّتِى ۖ 
ْىِىَ أَح ْإِنَّ ربََّكَ ىُوَ أَع ۖ ْ  سَنُ ۖ  ْوَىُوَ أَع ۖ ْ ۦلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِوِ ۖ  لَمُ ۖ 
ْبِٱل ْمُوۖ  (٦٥٢تَدِينَ )ۖ   

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan bijaksana 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. 

15
 

1) Kewajiban dan metode dakwah 

Poin pertama dari Surat An Nahl ayat 125 adalah kewajiban berdakwah. 

 اُدعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ 
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Allah Subhanahu wa Ta‟ala memerintahkan Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam untuk menyeru manusia kepada-Nya dengan cara yang bijaksana. Yakni 

dengan hikmah dan mauidhah hasanah (nasehat yang baik). Jika diperlukan, barulah 

jidal (membantah atau mendebat) dengan cara yang baik. 

Hikmah, mauidhah hasanah dan jidal ini adalah metode dakwah yang Allah 

ajarkan. Penyebutannya secara berurutan menunjukkan prioritas dalam menggunakan 

metode dakwah ini. Dalam Tafsir Al Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa sabiili 

rabbik dalam ayat ini sama dengan sabilillah, shiratal mustaqim dan ad diinul haq. 

Agama yang benar, yakni Islam. Meskipun khitab ayat ini ditujukan kepada 

Rasulullah, ia juga berlaku untuk umatnya. Dakwah menyeru manusia kepada Allah 

adalah kewajiban setiap muslim dan metode dakwah ini juga harus diamalkan kaum 

muslimin. 

Buya Hamka menjelaskan, hikmah adalah kebijaksanaan. Yakni cara yang 

bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih guna menarik 

hati orang kepada agama Allah. Hikmah itu bukan sekedar kata-kata melainkan juga 

sikap hidup dan perbuatan. Bahkan sikap hidup dan perbuatan bisa lebih berhikmah 

daripada kata-kata. Mauidhatul hasanah adalah pengajaran yang baik, pesan-pesan 

yang baik sebagai nasehat. Pengajaran yang baik ini, menurut Buya Hamka, akan 

lebih berpengaruh kepada anak-anak yang dalam diri mereka belum terisi oleh ajaran 

lainnya. Jidal adalah debat. Metode ini hanya ditempuh jika diperlukan. Ketika 

dakwah dibantah, disanggah atau ditantang untuk beradu argumentasi maka 

hendaklah perdebatan dilakukan dengan cara yang lebih baik. 

Kalimat  ُْادع yang dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja 

perintah yang berarti ajaklah, menurut kaidah usul fiqh setiap kalimat perintah yang 



 

 
 

ada di dalam Alquran adalah perintah wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada 

dalil lain yang mengubah atau membuat perintah tersebut menjadi sunnah atau 

ketetapan hukum yang lainnya.16  

Sedangkan kalimat  ِباِلْحِكْمَة menurut Datuk Tombak Alam berarti 

kebijaksanaan, sehingga dakwah harus dilengkapi dengan beberapa hal sebagai 

berikut:
17

  

(1) Retorika: mempelajari ilmu seni berbicara. 

(2) Didaktika: pembicaraan yang mengandung pelajaran. 

(3) Mensen-kennis: ilmu pengetahuan tentang manusia yang dihadapi. 

(4) Etika: tata tertib serta sopan santun dalam berdakwah. 

(5) Estetika: kata-kata yang indah dalam ajakan berdakwah. 

(6) Taktik: suatu taktik untuk memasukkan ide kepada orang lain. 

Dalam melaksanakan pengabdian dalam bentuk dakwah kepada masyarakat, 

diperlukan kemampuan untuk berkomunikasi atau dalam arti lain diperlukannya 

metode tertentu yang tepat dalam berdakwah agar pesan yang disampaikan dapat 

diterima oleh masyarakat selaku sasaran dalam berdakwah. 

2) Tugas kita berdakwah, Allah yang memberi hidayah 

Poin kedua dari Surat An Nahl ayat 125 mengisyaratkan bahwa kewajiban 

kita adalah berdakwah, bukan memberi hidayah. Hanya Allah Yang Kuasa 

memberikan hidayah. 

 إِنَّ ربََّكَ ىُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِوِ وَىُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
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Allah Mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang tersesat dan siapa yang 

mendapat petunjuk. Allah Maha Mengetahui siapa yang mau menentang dakwah dan 

siapa yang mau menerimanya. Sedangkan kewajiban Nabi dan kaum muslimin 

hanyalah berdakwah. 

“Allah-lah yang lebih mengetahui siapa saja yang sesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk,” kata Sayyid 

Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an. “Sebenarnya debat tidak terlalu dibutuhkan 

selain untuk menjelaskan. Setelah itu urusannya ada di tangan Allah.” 

“Maka serulah mereka untuk menyembah Allah dan jangan kamu merasa 

kecewa atau bersedih hati terhadap orang-orang yang sesat di antara mereka,” tulis 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya. “Karena sesungguhnya bukan tugasmu memberi mereka 

petunjuk. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dan Kamilah yang akan 

menghisab.” 

Surah An-nahl ayat 125 tersebut, selain merupakan bentuk perintah yang 

ditujukan kepada seluruh umat Islam untuk berdakwah, juga merupakan tuntunan 

cara dalam melaksanakan aktivitas dakwah yang dapat relevan dengan petunjuk yang 

terdapat di dalam Alquran. Jadi, selain memerintahkan kaum muslimin untuk 

berdakwah, ayat tersebut sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara 

pelaksanaannnya yakni dengan cara baik yang sesuai petunjuk agama. 

b) QS. Al-Imran (3): 110 

ْكُنتُم ْخَي ۖ  ْرَ أُمَّةٍ أُخۖ  ْرجَِتۖ  ْلِلنَّاسِ تأَ ۖ  ْمُرُونَ بِٱلۖ  ْمَعۖ  ْرُوفِ وَتَنۖ  ْىَوۖ  نَ عَنِ ۖ 
ْٱل ْوَتُؤڪَسِْمُنۖ  ْوَلَو ۖ ْ  مِنُونَ بِٱللَّوِ ۖ  ْءَامَنَ أَه ۖ  ْلُ ٱلۖ  ةِْۖ  ٰـ ْلَكَانَ خَي ڪِتَ ْرً ۖ  ا ۖ 
ْمِّن ۖ ْ لَّهُم ْىُمُ ٱلۖ  ْمُؤۖ  رُىُمُ ٱلوَأڪَْ مِنُونَ ۖ  ْثَـ (٦٦١)فٰـَسِقُونَ ۖ   

 

 



 

 
 

 

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.18 

Kementrian Agama RI memberikan penafsiran, Setelah Allah menjelaskan 

kewajiban berdakwah bagi umat islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka 

dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat islam) 

adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu 

ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu 

menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman 

kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya serta beriman kepada rasul-rasul-Nya. Itulah tiga faktor 

yang menjadi sebab umat islam mendapat julukan umat terbaik. 

Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat islam beriman, menyuruh 

yang makruf dan mencegah yang mungkar serta tidak bercerai berai dan berselisih 

tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. 

Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat islam, 

sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan sebaik-baik umat, 

namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk 

dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariat-Nya. 

Meskipun kebanyakan ahli kitab adalah fasik, tetapi mereka tidak akan 

membahayakan kamu, karena Allah akan menjaga kamu selama kamu menjalankan 

tiga faktor yang disebut dalam ayat sebelumnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan 
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kecuali gangguan-gangguan kecil saja, seperti cemoohan, ancaman, dan cercaan. Dan 

jika suatu ketika mereka memerangi kamu, niscaya Allah akan menolong orang-

orang yang beriman, sehingga mereka mundur berbalik ke belakang karena kalah. 

Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan dari siapapun. 

Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 merupakan penegasan bahwa umat nabi 

Muhammad saw. merupakan umat terbaik dari umat sebelumnya, hal tersebut karena 

umat nabi Muhammad memiliki 3 karakter yang sekaligus menjadi tugas pokok, 3 

karakter tersebut adalah: 

(1) Mengajak kepada kebaikan (Beramr ma‟ruf). 

(2) Mencegah kemunkaran (Bernahi munkar). 

(3) Beriman kepada Allah SWT sebagai pondasi utama untuk segalanya. 

Dengan demikian manakala tiga ciri utama umat manusia di atas ditinggalkan, 

maka lepaslah predikat Khairur Ummah (umat terbaik) dari umat Islam. Sebaliknya, 

jika umat Islam memegang teguh dan mengamalkan ketiga karakter atau ciri dan 

tugas utama di atas, maka umat Islam tetap berpredikat Khairur Ummah. 

Al-Quran surah Al-Imran ayat 110 juga menjelaskan bahwa orang-orang 

yang melaksanakan amar ma‟ruf dan nahi munkar akan selalu mendapatkan 

keridhaan Allah, karena dapat diartikan bahwa mereka telah menyampaikan ajaran 

Islam kepada manusia dan meluruskan perbuatan yang tidak benar kepada akidah 

dan akhlaq Islamiyah. 

Pada intinya berdakwah merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh 

Allah swt., dan hal tersebut merupakan tanggung jawab umat Islam agar dapat 

mengembangkan ajaran-ajaran Islam sekaligus menjadi aktivitas wajib yang 

mengajarkan rasa solidaritas terhadap sesama umat Islam dengan saling 



 

 
 

mengingatkan dan berbagi kebaikan sebagai bentuk dari keindahan ajaran agama 

Islam.19 

2) Al-Hadits 

Di samping ayat-ayat Al-Qur‟an, banyak pula hadits mengenai 

dasar berdakwah. Rasulullah sendiripun sebagai pembawa risalah dan hamba Allah 

yang ditunjukkan sebagai utusan Allah telah bersabda kepada umatnya untuk 

berusaha dalam bidang dakwah. 

Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, berbunyi:20  

يَـقُوْلُ: مَنْ رأََى  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله 
لْبِوِ وَذَلِكَ  لِسَانِوِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَ رْهُ بيَِدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِ غَيّـِ لْيُـ  مِنْكُمْ مُنْكَراً فَـ

ضْعَفُ الِإيْمَانِ )رَوَاهُ مُسْلِمٌ(أَ  . 
Artinya: 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri radhiyallahu „anhu, ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, „Barangsiapa dari kalian 
melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah 
dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan 
selemah-lemahnya iman. (Riwayat Bukhari Muslim).

21
 

Hadits ini menunjukkan bahwa perintah kepada umat Islam untuk 

mengadakan da‟wah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan dalam 

hadits nabi lain juga dijelaskan: 

لِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيةًَ   بَـ
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Artinya: 

Sampaikanlah apa yang kamu terima dariku, walaupun hanya satu ayat. (H.R. 

Bukhari No. 3461).
22

 

Jadi, dari keterangan ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi tersebut telah 

nampak jelas bahwa kewajiban berdakwah merupakan tanggung jawab dan tugas 

setiap muslim dan muslimat dimanapun dan kapanpun ia berada. 

c. Tujuan dakwah 

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksud untuk pemberi arah atau 

pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas seluruh 

aktivitas dakwah akan sia-sia (tiada artinya). Apalagi ditinjau dari segi pendekatan 

sistem (system Approach). Tujuan dakwah merupakan perpaduan unsur dakwah yang 

satu dengan yang lain saling membantu, saling memengaruhi, dan saling 

berhubungan. 

Tujuan dakwah adalah mencapai masyarakat adil dan makmur serta mendapat 

ridha dari Allah SWT.
23

 Adapun tujuan khusus dakwah (minor objective) ini secara 

operasional dapat dibagi lagi kedalam beberapa tujuan (lebih khusus) yakni: 

1) Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu 

meningkatkan taqwanya kepada Allah SWT artinya mereka diharapkan agar 

senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan selalu mencegah atau 

meninggalkan larangan-Nya. 
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2) Membina mental agama (Islam) bagi kaum muallaf, penerangan terhadap 

masyarakat muallaf jauh berbeda dengan kaum yang sudah beriman kepada 

Allah (berilmu agama) artinya untuk muallaf disesuaikan dengan kemampuan 

dan keadaannya. 

3) Mengajak umat Islam yang belum beriman agar beriman kepada Allah 

(memeluk agama Allah). 

4) Mendidik dan mengajarkan anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.
24

 

Tujuan tertinggi dari usaha berdakwah hanya semata-mata mengharap dan 

mencari ridha Allah swt.. Hal ini dapat diperoleh dengan menyadari arti hidup 

sebenarnya sehingga tujuan dakwah dapat tercapai dengan maksimal.  

d. Unsur-unsur dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap 

kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da‟i (Subjek Dakwah), mad‟u (Objek 

Dakwah), maddah (Materi Dakwah), tariqah (Metode Dakwah), wasilah (Media 

Dakwah).
25

 

Adapun unsur-unsur dakwah yaitu: 

1) Da‟i pelaku dakwah adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 

tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, 

atau lewat organisasi atau lembaga.
26
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2) Mad‟u, menurut Al-Bayanuny mad‟u adalah “al-da‟i adalah objek dakwah, 

yaitu manusia secara universal baik dalam jarak dekat maupun jauh, muslim 

maupun kafir, baik laki-laki maupun perempuan”. 

3) Madhu‟ Al-Dak‟wah adalah pesan dakwah, yaitu al-Islam itu sendiri. Dalam 

pandangan Al-Bayanuny, yang dimaksud maudhu al-dakwah adalah  : Al-

Islam yang disampaikan oleh da‟i kepada seluruh manusia dalam 

dakwahnya.
27

 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan 

dakwah. Semua unsur-unsur dakwah di atas adalah saling berhubungan antara satu 

sama lain, jika ada satu sistem saja yang terlepas maka akan mengganggu target 

dakwah. 

e. Metode Dakwah 

Dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata tariqah bila diartikan secara 

bebas, metode adalah cara yang telah di atur dan melalui proses pemikiran untuk 

mencapai suatu maksud. Metode ini memiliki peran penting bagi setiap umat manusia 

yang ingin melaksanakan segala bentuk aktivitas keseharian untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting 

perannya karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang 

tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Ketika 

membahas tentang metode dakwah. Maka pada umumnya merujuk Q.S An-

nahl/16:125. 
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ْٱد ْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ ربَِّكَ بِٱلۖ  ْحِكۖ  ْمَةِ وَٱلۖ  ْمَوۖ  ْعِظَةِ ٱلۖ  ْوَجَٰـدِل ۖ ْ  حَسَنَةِ ۖ  ىُم ۖ 
ْبِٱلَّتِى ىِىَ أَح ْإِنَّ ربََّكَ ىُوَ أَع ۖ ْ  سَنُ ۖ  ْوَىُوَ أَع ۖ ْ ۦلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِوِ ۖ  لَمُ ۖ 

ْبِٱل ْمُوۖ  (٦٥٢تَدِينَ )ۖ   
 

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.

28
 

Jika kita pahami seksama, maka dari kutipan ayat 125 Surat An-Nahl di atas 

dapat diperinci bahwa metode dakwah ada tiga yaitu: 

1) Hikmah 

Secara etimologi al-hikmah mempunyai arti: al-adl (keadilan), al-hikmah 

(kesabaran), al-nubuwah yang dapat mencegah seseorang dari kerusakan dan 

kehancuran, setiap perkataan yang cocok dengan al-haq (kebenaran), juga 

meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan secara terminologi, hikmah adalah 

memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah, materi yang disampaikan tidak 

memberatkan mad‟u, tidak membebani sesuatu yang memberatkan sebelum jiwa 

menerimanya. Banyak sekali cara yang ditempuh dan bernafsu, karena semua itu 

melampaui batas hikmah.
29

 Metode hikmah ini biasanya memanfaatkan cara melalui 

komparatif, kisah, perumpamaan, sumpah tasyir (wisata). 

Dalam khazanah ilmu komunikasi, hikmah menyangkut apa yang disebut 

sebagai frame of refrence, field of experience yaitu situasi total yang mempengaruhi 

sikap komunikator terhadap sikap komunikasi (objek dakwah).
30

 Dengan kata lain 
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hikmah yaitu memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik 

beratkan pada kemampuannya, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam 

selanjutnya, tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

Hikmah adalah bekal da‟i menuju sukses, karunia Allah yang diberikan 

kepada orang yang mendapatkan hikmah akan berimbas kepada para mad‟unya, 

sehingga mereka termotivasi untuk mengubah diri dan mengamalkan yang 

disampaikan da‟i. Tidak semua orang mampu meraih hikmah, sebab Allah hanya 

memberikannya untuk orang yang layak mendapatkannya. Allah berfirman dalam 

Q.S Al-Baqarah/2:269. 

 

ْيُؤ حِڪ مَةَْتِى ۖ  ْوَمَن يُؤ ۖ ْ  ءُ ْۖ مَن يَشَا ٱن  حِڪ مَةَْْتَ ۖ  ْفَـقَدٱن  ْأُوتِىَ خَي ۖ  ْرً ۖ  ا ۖ 
ا سُْوَمَا  ْ ڪَثيِس   ْأُوْلُواْ ٱل ْۖ إِلَّّ يرََّڪَّ ْأَلۖ  (٥١٢بٰـَبِ )ۖ   

Terjemahnya: 

Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al 
Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa 
yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang 
banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil 
pelajaran (dari firman Allah).

31
 

Ayat tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya menjadikan hikmah sebagai 

sifat dan bagian yang menyatu dalam metode dakwah, dan betapa perlunya dakwah 

mengikuti langkah-langkah yang mengandung hikmah. 

2) Wal Maulizah Hasanah 

Metode ini berupa nasihat atau petuah, bimbingan atau pengajaran, kisah-

kisah, kabar gembira dan peringatan serta wasiat atau pesan-pesan positif. Metode ini 
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jika disampaikan kepada orang banyak maka akan lebih baik, tujuannya agar menjadi 

lebih besar kuantitas manusia yang kembali kepada jalan Allah swt. 

3) Wajadilhum Billati Hiya Ahsan 

Metode ini merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara 

sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima 

pendapat yang diajukan dengan memberi argumentasi dan bukti yang kuat. Metode 

ini biasa dilakukan dengan cara diskusi, dialog, seminar dan sebagainya.
32

 

Dapat disimpulkan dari bentuk-bentuk metode dakwah diatas, ketiga bentuk 

tersebut mengacu kepada sumber-sumber yang telah ada yaitu al-Qur‟an hadis, 

sejarah hidup para sahabat serta pengalaman para da‟i merupakan hasil pergaulannya 

dengan orang banyak yang kadang dijadikan referensi ketika berdakwah. 

f. Media Dakwah 

Kalau melihat kamus komunikasi, maka akan ditemukan kata media, dalam 

istilah komunikasi, media berarti sarana yang digunakan oleh komunikator sebagai 

saluran untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, apabila komunikasi jauh 

tempatnya, banyak jumlahnya atau keduanya. Media juga mempunyai bentuk dan 

jenis yang beranekaragam.
33

 

Media merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang 

da‟i saat berdakwah. Pemilihan media memiliki peranan penting dalam menentukan 

aktivitas dakwah yang dilakukan seorang da‟i. Media dakwah dapat memudahkan 

para juru dakwah untuk menyampaikan pesan pada khalayak atau komunikasinya 
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dengan cepat dan pesan yang disampaikan dapat tersebar dengan luas.
34

 Hamzah 

Ya‟qub membagi media dakwah menjadi lima yaitu media lisan, tulisan, lukisan, 

audio, visual, dan akhlak. Sedangkan Moh. Ali Aziz membagi media menjadi dua, 

yaitu media tradisional dan media modern (elektronik).
35

 Media tradisonal ini cukup 

banyak, salah satu diantaranya adalah wayang. Media wayang ini dahulu digunakan 

para walisongo saat berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia, 

khususnya di Pulau Jawa. 

Dalam era tradisional dakwah biasanya dilakukan di tempat ritual keagamaan 

(masjid atau majelis ta‟lim) dengan media seadanya. Seiring dengan perkembangan 

zaman, media dakwah lebih variatif yang canggih, yang dapat meminimalisir, 

hambatan-hambatan efektifitas dakwah. 

Era tradisonal dakwah hanya dilakukan di tempat tertentu, maka saat ini 

dakwah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Karena media massa sudah mampu 

mengatasi salah satu faktor penghambat aktivitas dakwah (jarak, ruang, dan waktu). 

Sementara media modern (elektronik) ramai digunakan di millennium ketiga, 

yaitu: Di zaman sekarang ini berupa radio, film, televisi, internet dan sebagainya. 

Dakwah sebagai komunikasi keagamaan dihadapkan kepada perkembangan dan 

kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih, memerlukan adaptasi 

terhadap kemajuan tersebut.
36
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Media massa dimaksud adalah televisi, kemampuannya melipat jarak, ruang 

dan waktu ditambah dengan kekuatan audio visual membuat aktivitas dakwah 

menjadi lebih pasif dan komprehensif. 

 

 

g. Strategi dakwah 

Setelah membahas pengertian strategi dan dakwah, maka langkah selanjutnya 

yang perlu dibahas adalah strategi dakwah yaitu: Penggabungan dari strategi dan 

dakwah. 

Strategi dakwah sangat erat kaitannya dengan manajemen, karena orientasi 

kedua term atau istilah tersebut sama-sama mengarah pada sebuah keberhasilan 

planning yang sudah ditetapkan oleh individu maupun organisasi. Pengertian 

manajemen strategi adalah suatu proses kegiatan managerial yang berdasar dan 

menyeluruh dalam mendayagunakan sumber daya organisasi, untuk mencapai tujuan 

organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan.
37

 

Sedangkan pengertian dakwah sebagaimana dijelaskan terdahulu secara 

singkat adalah upaya yang dilakukan individu maupun kelompok (kolektif, lembaga 

organisasi) dalam merealisasikan ajaran Islam ditengah-tengah manusia melalui 

metode-metode tertentu, dengan tujuan agar terciptanya kepribadian dan masyarakat 

yang menerapkan ajaran Islam secara utuh dalam mendapatkan kebahagiaan hidup 

didunia dan di akhirat.
38

 

                                                             

37
M.Bahri Ghazali, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah, h. 39. 

38
 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ihklas, 2010), h. 32. 



 

 
 

Oleh karena itu dakwah sebagai proses kegiatan yang universal dan tidak 

hanya sekedar bentuk kegiatan ritual keagamaan, tetapi meliputi segala aktivitas 

hidup manusia, bahkan dakwah juga dituntut menjadi problem solving (pemecahan 

masalah) bagi persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, juga mengadopsi 

istilah manajemen dan strategi untuk menjelaskan rangkai kegiatan dakwah yang 

dapat membantu pencapaian tujuan dakwah itu sendiri. 

Strategi dakwah merupakan metode, siasat, taktik yang harus digunakan 

dalam aktivitas dakwah.
39

 Menurut Abu Zahra mengatakan bahwa strategi dakwah 

Islam adalah perencanaan, penyerahan kegiatan dan operasi dakwah Islam yang 

dibuat secara rasional untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang meliputi seluruh 

dimensi kemanusiaan.
40

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa strategi dakwah 

merupakan perpaduan dari perencanaan (planning) dan manajemen dakwah untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi dakwah harus dapat 

menunjukkan operasionalnya harus dilakukan secara teknik atau taktik, karena 

sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi. 

Strategi dakwah berhubungan erat dengan strategi komunikasi, dalam 

menggunakan strategi dakwah, dibutuhkan strategi komunikasi. Dakwah yang 

dilakukan akan berhasil karena sebelum memulai berkomunikasi terlebih dahulu 

harus paham siapa yang menjadi audiens, media yang digunakan sesuai dengan 

keadaan, pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens. 

h. Azas-azas dakwah 
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Dalam strategi dakwah ada beberapa azas yang harus diperhatikan agar 

dakwahnya berjalan efektif dan tepat sasaran. Azas-azasnya yaitu sebagai berikut: 

1) Azas fisiologis yaitu azas ini erat hubunganya dengan tujuan-tujuan yang 

akandicapai dalam aktifitas dakwah. 

2) Azas sosiologis yaitu azas ini berbicara tentang masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. 

3) Azas kemampuan dan keahlian da‟i. 

4) Azas psyckologis yaitu asas ini membahas tentang masalah yang berhubungan 

dengan kejiwaan manusia. 

5) Azas efektifias dan efisiensi yaitu asas ini maksudnya adalah dalam aktifitas 

dakwahnya harus dapat menyeimbangkan antara waktu tenaga yang 

dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya.
41

 

Berdasarkan azas-azas strategi dakwah di atas, maka seorang da‟i perlu 

memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan asas-asas tersebut yaitu 

unsur-unsur dakwah seperti yang telah dibahas pada bab ini, bagian kedua unsurunsur 

dakwah dapat membantu para da‟i dalam menentukan strategi dakwah agar 

dakwahnya berjalan dengan efektif. 

B. Biografi AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

Maha Guru dari Tanah Bugis AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle. Siapa lagi 

tidak mengenalnya, terutama di tanah bugis. Sebagai ulama yang banyak menyimpan 

kharisma yang dalam, AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, dikenal dekat dengan 

kalangan, baik santrinya maupun masyarakat dan pemerintah. Pengabdiannya yang 

total dan kepemimpinan yang adil, lekat di jiwa pencintanya. 
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AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dilahirkan dari keluarga bangsawan yang 

masih kental, sekitar tahun 1900 M, di Desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, 

Kabupaten Wajo, sekitar 7 km sebelah utara Sengkang. Ayahnya bernama Andi Ngati 

Daeng Patobo dan Ibunya bernama Andi Candara Dewi. Kedua orang tua beliau 

memberi nama Ambo Dalle yang berarti bapak yang memiliki banyak rezeki. 

Diharapkan anak itu kelak hidup dengan limpahan rezeki yang cukup. Adapun nama 

Abdurrahman diberikan oleh seorang ulama bernama KH. Muhammad Ishak, pada 

saat usia beliau 7 tahun dan sudah menghafal Al-Qur‟an. Sebagai anak tunggal dari 

pasangan bangsawan Wajo, Gurutta tidak dibiarkan menjadi bocah yang manja. Sejak 

dini beliau telah ditempa dengan jiwa kemandirian dan kedisiplinan, khususnya 

dalam masalah agama. Bersekolah di Volk School (Sekolah Rakyat) pada pagi hari 

dan belajar mengaji pada sore dan malam harinya. Dalam dunia permainan anak-

anak, Ambo Dalle adalah seorang pengiring bola handal sehingga digelari “Si Rusa”. 

Selama belajar, Ambo Dalle tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur‟an 

seperti tajwid, qirat tujuh, nahwa sharaf, dan fikih saja. Melainkan juga mengikuti 

kursus bahasa Belanda di HIS dan pernah pula belajar di Sekolah Guru yang 

diselenggarakan Syarikat Islam (SI) di Makassar. 

Pada masa kecilnya, Ambo Dalle mempelajari ilmu agama  dengan metode 

sorogan (sistem duduk bersila); guru membacakan kitab, murid mendengar dan 

menyimak pembicaraan guru. 

 Pada tahun 1928, ketika H. Muhammad As‟ad bin Abdul Rasyid Al-Bugisy; 

seorang ulama Bugis Wajo yang lahir dan menetap di Mekkah pulang kembali ke 

Negeri leluhurnya, Ambo Dalle segera berangkat ke Sengkang untuk menuntut ilmu 

di guru besar tersebut. Pulang untuk menuntut ilmu semakin terbuka tatkala telah 



 

 
 

banyak ulama asal Wajo yang kembali dari Mekkah. Di antaranya Sayid Ali Al 

Ahdal, Haji Syamsuddin, Haji Ambo Omme, yang bermaksud membuka pengajian di 

negri sendiri, seperti tafsir, fikhi, dan nahwu sharaf. Sementara itu pemerintah 

Kerajaan Wajo (Arung Matoa) bersama Arung Emmenge (Arung Lili), sangat senang 

menerima  tamu ulama. Karena itu, lingkungan kerajaan beliau dibesarkan sering 

kedatangan ulama dari Mekkah. Di antara ulama itu adalah Syekh Muhammad Al-

lawad, Sayid Abdullah Dahlan dan Sayid Hasan Al-Yamani (Kakek dari Dr .Zaki 

Yamani). 

Hari Rabu, tanggal 29 Syawal 1357 H / 21 Desember 1938 M. AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle, beserta keluarga dan beberapa santri yang mengikuti dari 

Wajo hijrah ke Mangkoso dengan tujuan, melanjutkan cita-cita dan pengabdian. Hari 

itu juga Gurutta memulai pengajian dengan sistem halaqah karena calon santri sudah 

lama menunggu. Kelak momen ini dianggap bersejarah karena menjadi cikal bakal 

kelahiran DDI. Sambutan pemerintah dan masyarakat setempat sangat besar, terbukti 

dengan disediakannya sebagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti rumah untuk 

AnreGurutta dan keluarganya serta santri yang datang dari luar Mangkoso. 

Dalam kehidupan berkeluarga, pada tahun 1930-an AnreGurutta Ambo Dalle 

menikah dengan seorang gadis bernama Andi Tenri. Namun perkawinan ini tidaklah 

lama, ia menceraikan istrinya karena atas permintaan ibunya. Demikian pula ketika 

AnreGurutta Ambo Dalle meikahi Puang Sohrah sebagai istri kedua, dan Andi Selo 

sebagai istri ketiga. Kedua wanita ini juga dicerai oleh Anregurutta atas permintaan 

ibunya. Dari ketiga istrinya ini tidak satu pun mendapat keturunan.
42
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Setelah menceraikan istrinya yang ketiga, Anregurutta Ambo Dalle menikah 

lagi dengan seorang gadis yang bernama Siti Marhawa. Istri keempat ini memberikan 

tiga anak lelaki, yang sulung bernama Muhammad Ali Rusydi yang mengenyam 

pendidikan di Al Azhar Kairo kemudian lanjut ke Jerman. Anak kedua bernama 

Abdul Halim Mubarak juga sempat mengenyam pendidikan di Mesir. Sedang anak 

ketiga bernama Muhammad Rasyid Ridha lebih berminat di bidang perdagangan 

disamping turut membantu pesantren yang dipimpin oleh ayahandanya.
43

 

Tahun 1950, AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle yang berusia 50 tahun itu 

akhirnya pinda ke Pare-pare. Beliau membangun rumah dan menetap di Ujung Baru 

bersama keluarganya dan pada tahun itu pula pusat DDI diboyong ke Pare-pare, 

dengan menempati sebuah gedung yang cukup repsentatif disebelah Selatan Mesjid 

Raya. Gedung tersebut adalah pemberian Arung Mallusetasi. 

Tahun 1978, akhirnya Gurutta hijrah lagi ke Pinrang, tepatnya desa 

Kabupaten Allangan itulah awal berdirinya pesantren DDI Kabupaten Allangan 

Kabupa ten Pinrang yang dipimpin langsung oleh beliau. Sedangkan DDI di Pare-

pare diserahkan kepada KH. Abubakar Zaenal. 

Selain karya spektakuler berupa pendirian organisasi DDI yang telah 

melahirkan lembaga pendidikan yang berbentuk Pesantren dan Madrasah dari tingkat 

Raudathul Athfal (RA) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang tersebar di wilayah 

Nusantara, AnreGurutta Ambo Dalle juga menghasilkan karya monumental dalam 

bentuk tulisan. AnreGurutta Ambo Dalle adalah ulama yang sangat produktif dalam 

menulis. Adapun buku-buku karya AnreGurutta tersebut yaitu: 

1. Bidang Akidah 
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a. Al-Risalah al-Bahiyyah fi al-„Aqaid al Islamiyyah. Buku ini terdiri dari 3 jilid dan 

ditulis dalam bahasa Arab, mengandung penjelesan tentang sifat-sifat wajib, 

mustahil, harus bagi Allah swt, surga, neraka dan lain-lain. 

b. Al-Hidayah al-Jaliyyah. Buku ini membahas asas-asas akidah Islam seperti 

prinsip-prinsip mentauhidkan Tuhan, penyelewengan dalam tauhid, dan lain-lain. 

Buku ini ditulis dengan bahasa Bugis. 

c. Maziyyah al-Sunnah wa al-Jama‟ah. Buku ini ditulis dengan bahasa Bugis, 

menguraikan akidah ahlu sunnah wal-jama‟ah dan aliran-aliran lainnya. 

d. Syifa al-Af‟idah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah. Buku ini ditulis dalam bahasa 

Bugis dan bahasa Indonesia, menjelaskan tentang masalah dan dapat merusak 

akidah Islam. 

2. Bidang Syari’ah 

a. Mursyid al-Tullab. Buku ini ditulis dalam bentuk syair Arab sebanyak 500 bait, 

menerangkan tentang kaidah-kaidah asal ushul fiqhi. 

b. Al-Durus al-Fiqhiyyah. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab yang menguraikan 

masalah seperti bersuci, shalat fardhu, shalat sunnah, puasa, zakat, dan haji. 

c. Al-Shalat Imad al-Din. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan 

dalam bahasa Bugis, menguraikan tentang tata cara shalat serta bacaan-

bacaannya. 

d. Al-Fiqh al Islami. Buku ini menguraikan tentang shalat. 

3. Bidang Akhlak 

a. Hilyat al-Syabab. Buku ini ditulis tiga jilid dalam bahasa Arab, menguraikan 

tentang akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap manusia, dan penjelasan 

pentingnya menjaga dan merawat badan. 



 

 
 

b. Al-Nukhbat al-Mardiyyah. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab, berisi beberapa 

ayat Al-Qur‟an dan Hadits yang berkaitan dengan etika seperti akhlak, perasaan 

ikhlas, riya, menuntut ilmu dan mengajarkannya. 

4. Bidang Sejarah 

a. Al-Sirah al-Nabawiyyah. Bukubini terdiri dari tiga jilid dan ditulis dalam bahasa 

Arab. Buku ini menguraikan sejarah hidup Nabi Muhammad Saw. 

b. Al-Dabit al-Jaliyyah. Ditulis dalam bahasa Arab dan mengandung uraian tentang 

sejarah hijrah. 

5. Bidang Bahasa Arab 

a. Mufradat al-„Arabiyyah. Buku ini berisi kosa-kata bahasa Arab dan sinonimnya 

dalam bahasa Arab. 

b. Irsyad Al-Salik. Buku ini memuat beberapa bait alfiyah mengenai kaidah nahwu, 

dan ditulis dalam bahasa Arab. 

c. Tanwir al-Tullab. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan membahas mengenai 

ilmu Sharaf. 

d. Sullam al-Laugah. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab yang membahas kaidah 

mempelajari bahasa Arab. 

6. Bidang Lain-lain 

a. Miftah al-Muzakarah. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan menguraikan 

tentang panduan berbahasa. 

b. Sulo Mattappa (lampu yang bercahaya). Buku ini ditulis dalam bahasa Bugis dan 

menguraikan tentang peristiwa Isra‟ Mi‟raj dan hikmahnya. 

c. Ilmu Tajwid. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. 



 

 
 

d. Buku khutbah Jum‟at44
. 

Dari beberapa prestasi dan karya serta rangkaian pengabdiannya yang 

dilakukan AnreGurutta Ambo Dalle dari zaman ke zaman, ia pun menerima beberapa 

penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga pendidikan diantaranya: Tanda 

Kehormatan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden BJ. Habibie pada tahun 1999, 

Tanda Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai Putra Daerah 

berprestasi pada tahun 1998, Penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia sebagai 

Tokoh Pendidik Bidang Agama se-Indonesia Timur pada tahun 1986. 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, wafat dalam usia senja mendekati satu 

abad yakni pada tahun 1996. Berita duka menyelimuti masyarakat Sul-Sel seiring 

wafatnya AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam usia 96 tahun dan beliau 

dimakamkan di Mangkoso Barru pada 30 November 1996 berdampingan dengan 

muridnya, AGH. Amberi Said yang wafat lebih awal
45

. 

Tahun-tahun menjelang beliau dipanggil Tuhan, tetap dilalui dengan segala 

kesibukan dan perjalanan-perjalanan yang cukup menyita waktu dan tanpa hirau akan 

kondisi beliau yang mulai uzur. Misalnya, dalam usia sekitar 80 tahun beliau masih 

aktif sebagai anggota MPR dan MUI pusat. Dalam rentannya dan kaki yang sudah 

tidak mampu menopang tubuhnya, beliau masih sempat berkunjung ke Mekkah untuk 

melakukan Umroh  dan memenuhi undangan Raja Serawak (Malaysia Timur), 

meskipun mesti digendong
46

. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle merupakan sosok yang sangat ulet dalam berdakwah, Hal 

ini dapat diketahui dengan adanya berita duka yang menyelimuti masyarakat Sul-sel, 

serta diusia yang pada umumnya seseorang tidak mampu bekerja, beliau masih 

mampu melakukan pekerjaan  dan ibadah meskipun dengan bantuan orang lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

bermaksud mendeskripsikan tentang strategi dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo 

Dalle dalam menyebarkan dakwahnya di Kabupaten Barru. Strategi yang 

dimaksudkan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan metode atau cara daya 

dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu agar 

apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat tercapai secara maksimal. Dengan 

demikian, maka jenis penelitian yang dianggap relevan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. 

Metedologi kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penilaian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya pengumpulan data yang mendalam. Penelitian ini tidak mengutamakan 

besarnya populasi atau sampling yang sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu 

mencari sampling lainnya. Karena yang ditekankan bukan kuantitas data melainkan 

kualitas data. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di pondok pesantren DDI Mangkoso 

Kabupaten Barru. Waktu penelitian ini berkisar dua bulan sejak pengesahan draft 



 

 
 

proposal, penerbitan surat rekomendasi penelitian, hingga tahap pengujian hasil 

penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 
 

Merujuk pada metodologi yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian 

kualitatif yang tidak mempromosikan teori sebagai alat yang hendak diuji, maka 

pendekatan dalam hal ini diarahkan pada pengungkapan pola fikir yang digunakan 

peneliti dalam menganalisi sasarannya, maka dari itu peneliti akan menggunakan 

pendekatan manajemen dengan disiplin keilmuan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu 

disiplin Ilmu Dakwah. 

Disiplin ilmu dakwah dimaksud ini adalah disiplin ilmu yang menjadi acuan 

bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Peneliti akan lebih banyak mengkaji 

strategi dakwah objek yang mau diteliti dan berinteraksi dengan ilmu informan yang 

dianggap memiliki pengetahuan tentang objek penelitian dalam hal ini strategi 

dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten 

Barru. 

C. Sumber Data 
 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini penjelasan di antara keduanya: 

1. Sumber Data primer 

Data primer diperoleh secara langsung melakukan wawancara dengan 

beberapa informan yang terlibat secara lembaga dan di luar lembaga serta dianggap 

mempunyai pengetahuan dan kapabilitas dengan objek penelitian. 

Teknik penentuan sumber data yang dilakukan oleh peneliti ialah teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling ialah memilih 



 

 
 

sumber data yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang ingin diperoleh oleh 

peneliti, dalam hal ini ialah beberapa orang dianggap berkompeten dan memiliki 

pengetahuan tentang objek penelitian tersebut, yaitu kepala madrasah dan guru-guru 

di pondok pesantren DDI Mangkoso. Sedangkan snowball sampling digunakan ketika 

peneliti belum merasa puas terhadap data yang diperoleh dari kepala madrasah dan 

guru-guru, maka peneliti mencari sumber data baru untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh dari narasumber data sebelumnya, dalam hal ini para alumni pondok 

pesantren DDI Mangkoso hingga mencapai titik jenuh atau dengan kata lain 

menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini. 

2. Sumber Data sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui tala‟ah pustaka, observasi, dokumen, dan 

arsip yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Beberapa di antaranya berupa 

buku-buku, dokumen dan foto-foto dokumentasi yang berkaitan. 

D. Metode Pengumpulan Data 
 

Seorang peneliti harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu 

penelitian. Pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan benar. Jika tidak 

demikian bisa saja salah dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh pun 

tidak sesuai atau tidak relevan dengan permasalah yang akan diteliti.  

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk menggunakan data. Adapun Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan yaitu perhatian yang terfokus terhadap kejadian, 

gejala atau sesuatu. Observasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan mengamati 

langsung objek yang ada hubungannya dengan penelitian catatan observasi 

merupakan alat yang digunakan sebagai alat pencatatan dalam melaksanakan 

obervasi, catatan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi dan 

keterangan tentang apa yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. 

Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni fokus mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
1
 

b. Wawancara  

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer). 

Proses wawancara yang akan digunakan dalam hal ini berdasrakan teknik snowball 

(bola salju) sampling yang diawali dengan menentukan informan kunci. Informan 

kunci adalah orang yang tahu tentang pokok masalah yang mau diteliti kemudian 

memberikan rekomendasi untuk informan selanjutnya yang dianggap mampu dan 

berkompoten pada pokok masalah yang dibahas namun perlu ada penegasan dan 

pembatasan terhadap informan agar data yang diperlukan cepat terpenuhi. Adapun 

tema wawancara dalam penelitian ini ialah tentang tentang  strategi dakwah AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru yang 

meliputi biografi beliau dan perjuangan-perjuangan dakwah lainnya, serta dampak 
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atau efek perjuangan beliau yang dirasakan oleh masyarakat sekitar saat ini, 

khususnya di DDI Mangkoso. 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen. Data-data yang terkumpul melalui dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder. Dalam hal ini dokumentasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah berupa foto kegiatan peneliti saat melaksanakan penelitian 

di Kabupaten Barru, khusunya di pondok pesantren DDI Mangkoso. 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah 

Instrumen atau alat yang digunakan. Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa 

instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan  dalam sebuah 

penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen berupa pedoman 

wawancara dengan indikator yang meliputi, 1) Biografi, 2) Peran dakwah, dan 3) 

Faktor pendukung dan penghambat. Kemudian instrumen lainnya berupa telaah 

kepustakaan seperti buku, foto, dokumen, serta alat penunjang seperti kamera, 

perekam suara, dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh di lapangan selama melakukan penelitian melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dengan teknik induktif. Teknik 

induktif adalah teknik pengolahan data dengan memulai dari masalah yang sifatnya 

khusus, kemudian dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan secara umum. 

 



 

 
 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Induktif 

Adalah suatu metode yang penekanannya pada pengamatan terdahulu lalu dari 

pengamatan itu ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode-

metode ini sering juga disebut sebagai metode yang menarik sebuah kesimpulan dari 

khusus ke umum. 

b. Deduktif 

Adalah analisis data dengan menggunakan logika untuk menarik satu atau 

lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang 

kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Penelitian ini sering 

disebut pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang telah terkumpul baik itu dalam bentuk pendataan atau unsur 

yang lainnya berupa dokumen kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis 

deskriptif kualitatif dengan berdasarkan instrumen yang diperoleh dari wawancara 

dan dokumentasi. Kemudian setelah dianalis maka peneliti akan memberikan 

kesimpulan atas apa yang ingin diteliti. 

a. Reduksi Data 

Reduksi  data  merupakan  langkah  awal  dalam  menganalisa  data  dalam penelitian  

ini.  Kegiatan  reduksi  data  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi 

dengan cara  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok  dan  penting, 

mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah dalam penelitian ini. Proses 



 

 
 

mereduksi  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  bagian  dari analisis untuk 

menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan baik sehingga proses kesimpulan akhir nanti terlaksana 

dengan baik. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang direduksi adalah wawancara dan 

observasi menyangkut Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

menyebarkan Islam di Kabupaten Barru yang dapat dijadikan  sebagai sumber belajar 

mengenai strategi dakwah untuk kalangan siswa dan guru. Pemenuhan  aspek-apek  

dimaksud memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  penyajian  data  dan  berujung  

pada penarikan kesimpulan dari hasil penelitin ini. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.2 

Penyajian  data  (display)  merupakan  tahapan  kedua  dari  tiga  tahapan 

aktivitas  menganalisa  data  dalam  penelitian  kualitatif  seperti  yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman. Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan  data  

secara  jelas  dan  singkat  untuk  memudahkan  dalam memahami  masalah-masalah  

yang  diteliti,  baik  secara  keseluruhan  maupun bagian demi bagian. 

Sementara  itu  Miles  dan  Huberman mengungkapkan  bahwa  “The  most  

frequent  from  of  display  data  for qualitative  research  data  in  the  has  been  

narrative  text”  atau  yang  paling sering  digunakan  untuk  menyajikan  data  dalam  

penelitian  kualitatif  adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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(Cet. 24; 2016), h. 341. 



 

 
 

Sebagaimana  dengan  proses  reduksi  data,  penyajian  data  dalam penelitian  

ini  tidaklah  terpisah  dari  analisis  data.  Hal  yang  penulis  lakukan dalam proses 

penyajian data pada penelitian ini adalah peneliti menggambarkan secara umum hasil 

penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan tujuan 

peneliti yakni masalah Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle.  

Setelah  penyajian  gambaran  umum  lokasi  penelitian  dimaksud  maka peneliti 

menyajikan atau mendeskripsikan Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo 

Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Menurut Burhan Bungin penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  adalah  

bagian ketiga  dan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian 

kualitatif. 

Dari  proses  pengumpulan  data,  peneliti  mulai mencatat  semua  bacaan-

bacaan yang berkaitan dengan implementasi kriteria guru yang baik, mencari  

penjelasan tentang Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

menyebarkan Islam di Kabupaten Barru.  Dari  berbagai  aktivitas  dimaksud  maka,  

peneliti membuat  kesimpulan  berdasarkan  data-data  awal  yang  ditemukan  itu,  

data-data  dimaksud  masih  bersifat  sementara.  Penarikan  kesimpulan  ini  berubah 

menjadi  kesimpulan  akhir  yang  akurat  dan  kredibel  karena  proses pengumpulan 

data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam 

mendukung data-data awal dimaksud. 

Kesimpulan-kesimpulan  yang  ada,  kemudian  diverifikasi  selama penelitian  

ini  berlangsung.  Verifikasi  ini  berupa  pemikiran  kembali  yang melintas  dalam  

pikiran  peneliti  selama  masa  penulisan  (penyusunan  dan pengolahan data), 



 

 
 

tinjauan ulang pada catatan-catatan selama masa penelitian (di lapangan), tinjauan 

kembali dengan seksama berupa tukar pikiran dengan para  ahli  (pembimbing)  untuk  

mengembangkan  kesepakatan intersubjektif, serta membandingkan dengan temuan-

temuan data lain yang berkaitan dengan Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di Kabupaten Barru. 

Dengan  demikian  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan 

merupakan satu kesatuan atau unsur-unsur penting dalam analisis hasil sebuah 

penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 

Analisis  data  dalam  penelitian ini merupakan  sebuah  proses  untuk  

mencari  serta  menyusun  secara  sistematik data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari,  membuat  kesimpulan  sehingga  

mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data yang diperoleh maka penulis menggunakan 

triangulasi sumber data dengan cara memeriksa sumber-sumber data yang ada, 

kemudian membandingkan hasil data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dari 

berbagai narasumber. Pada intinya dalam pengujian ini adalah bagaimana cara 

seorang peneliti memadukan dan membandingkan data, berupa pandangan-

pandangan dari beberapa tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

sumber bacaan berupa buku-buku, artikel, dan lain sebagainya guna melihat 

persamaan dan perbedaan serta menarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebuah 

konsep kesimpulan terhadap data yang ada. 
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BAB IV 

STRATEGI DAKWAH AG. KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE DALAM 

MENYEBARKAN ISLAM DI KABUPATEN BARRU 

 

A. Gamabaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian penulis adalah DDI Mangkoso di Kab. Barru. Wilayah ini 

dijadikan sebagai lokasi penelitian, karena di Kota Barrulah yang dijadikan fokus 

penyebaran dakwah AG. KH. Ambo Dalle. Kab Barru terletak hampir pertengahan 

Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan beberapa Kabupaten lainnya. 

AG. KH. Ambo Dalle Menjalankan dakwahnya dalam hal ini adalah 

penyebaran Islam bertempat di Kabupaten Barru yang dulunya adalah sebuah 

Kerajaan. Menurut lontara Attoriolong kerajaan Berru yang diceriterakan dalam buku 

Sejarah Singkat Kerajaan di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Rimba Alam Andi 

Pangerang, sebelum berdirinya Kerajaan Berru (Barru), wilayah tersebut bernama 

Ajjarengnge kemudian dirintis pertama kali oleh Puang Ri Bulu Puang Ri Cempa. 

Wilayah tersebut banyak ditumbuhi sejenis pohon kayu yang dinamai Aju Berru
1
. 

Aju Berru ini mempunyai banyak manfaat, antara lain sebagai bahan untuk 

membangun rumah tetapi tidak boleh dijadikan dapara (lantai rumah panggung), tidak 

boleh diinjak-injak karena Aju Berru juga berguna untuk pengobatan bagi orang 

sakit. Selain itu di Ajjarengnge terdapat pula sebuah pusaka dari Batara Guru berupa 

sumur bertuah yang bernama Bujung Waranie dan mengandung air Dewata, menurut 

kepercayaan masyarakat, air sumur itu dapat membawa keberuntungan seperti 
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memiliki keberanian dan kecerdasan. Pada mulanya air tersebut berada di Kerajaan 

Luwu namun tiba-tiba menghilang dan berpindah ke sekitar Ajjarengnge. Beberapa 

waktu kemudian datanglah seorang bangsawan dari Kerajaan Luwu yang bernama 

Laware Malluajeng bersama rombongannya untuk mencari sumur yang airnya 

dianggap bertuah itu. Disitulah putra bangasawan Luwu itu menemukan sumur 

bertuah sekaligus memperistrikan seorang putri setempat dan tinggal di Ajjarengnge. 

Pada mulanya masyarakat Ajjarengnge hanya memakan sagu dan rumpia 

sebagai makanan pokok hingga datang seorang putra dari Manurungnge ri Jangang-

jangangnge yang bernama Lasarewo membuka hutan belantara yang penuh pohon 

rumbia untuk dijadikan lahan pemukiman dan perkebunan, wilayah tersebut 

kemudian dikenal sebagai La Rumpia yang menjadi sawah. Karena kemampuannya 

membuka lahan pertanian/perkebunan, Lasarewo kemudian dilantik menjadi raja di 

atas sebuah batu yang masyarakat menyebutnya Batu Allantireng, di sebelah batu 

tersebut terdapat pohon Aju Berru yang kemudian digunakan sebagai nama Kerajaan 

Berru dan Lasarewo sebagai raja pertamanya
2
. 

Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 

100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak di sebelah Utara 

Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur 

berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan 

Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. 
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B. Proses Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Menyebarkan Islam 

di Kabupaten Barru 

Kedatangan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan sosok yang 

sangat penting karena dapat merubah Mangkoso menjadi tempat yang tenang, 

penduduknya hidup tentram. Jangankan perampok, pencuri sekecil apapun itu tidak 

pernah ada. Bahkan, bila ada diantara warga yang melakukan perbuatan zina, 

AngreGurutta langsung diberitahu. Beliau langsung menyampaikan masyarakat agar 

orang tersebut dikeluarkan dari Kampung. 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle meminta agar tradisi lama masyarakat 

yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memuliakan batu-batu, kuburan dan 

pohon-pohon besar agar segera diberhentikan. Bahkan memerintahkan agar batu-batu 

nisan yang telah dibongkar itu dijadikan pondasi jalan agar bisa diinjak masyarakat 

untuk menunjukkan bahwa batu-batu itu tidak punya keramatan apa-apa.  

Adapun proses AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle Dalam Menyebarkan 

Islam di Kabupaten Barru diantaranya: 

1. Bidang Dakwah 

Konsep Islam yang digunakan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle adalah 

Islam ahlusunnah wal-jamaah sehingga dalam penyampaian dakwahnya mudah 

diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh memiliki hajat, mereka mengunjungi 

pohon-pohon besar dan kuburan untuk meminta, semenjak kedatangan AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle di Mangkoso sudah tidak lagi percaya dengan hal-hal 

yang bertentangan dengan syariat Islam, ini membuktikan bahwa ada perubahan 

kebiasaan setelah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle hadir di tengah-tengah 



 

 
 

masyarakat Mangkoso. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aksa Muhammad Nawawi, 

Lc, M. Hum. Sebagai berikut: 

Sudah banyak perubahan yang dialami masyarakat Mangkoso termasuk 
meninggalkan ajaran-ajaran sesat seperti meminta ke pohon besar dan 
kuburan, itu artinya sudah sadar masyarakat Mangkoso semenjak datangnya 
AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle

3
. 

 AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle yang dalam dakwahnya menggunakan 

ketiga  metode dakwahnya, pertama metode al-hikmah dapat dilihat dari cara 

AnreGurutta menyesuaikan materi dakwahnya dengan kondisi, tingkat pengetahuan, 

tabiat, dan budaya serta status ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. Kedua Al-

Maw‟idhah Al-hasanah dengan cara penyampaian dakwah yang lembut dan 

selarasnya apa yang diucapkan  AnreGurutta  dengan perbuatan yang dilakukan dan 

ketiga yaitu metode al-Mujadalah yaitu setiap AnreGurutta selalu membuka dialog 

bahkan sampai pada tahap debat. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Idrus Addary 

Sebagai berikut: 

Terkadang AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, setelah menyampaikan 
dakwahnya, beliau mengadakan tukar pendapat atau diskusi, karena melalui 
diskusi masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang 
belum dipahami atau berbeda pendapat dengan materi yang dikemukakan oleh 
beliau.

4
 

Selain metode dakwah di atas, dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

Dalle juga dapat kita lihat dari segi bentuk dakwah lisan, dakwah tulisan dan dakwah 

perbuatan. 
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a. Dakwah Tulisan 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle juga berdakwah melalui tulisan. Terbukti 

dari karya tulis beliau yang terdiri dari 30 buah meski jumlah halaman setiap 

bukunya tidak ada yang lebih dari 150 halaman. Ditengah kesibukan sebagai seorang 

guru dan muballigh, AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle tetap mampu meluangkan 

waktunya untuk menulis, yakni memenuhi permintaan masyarakat guna memudahkan 

mereka dalam memahami ajaran agama. 

Pada tahun 1989 AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle menaruh perhatian 
terhadap perilaku masyarakat yang mulai menyimpang, yakni perilaku 
khufarat, syirik, mengikuti tarikat-tarikat yang terindikasi sesat dan 
kemungkinan lainnya. Sehingga AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 
membahasnya dalam Al-Qaulu al-Shadiq fi ma‟rifat al-khaliq. AG. KH. 
Abdurrahman Ambo Dalle menyebutkan bahwa tujuan penyusunan buku 
tersebut adalah untuk memberikan keterangan yang jelas kepada umat Islam 
agar jangan salah jalan akibat dari pengaruh tarik-tarikat yang sesat.

5
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dakwah melalui tulisan 

yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan salah satu 

metode dakwah beliau dalam proses penyebaran ajaran Islam. 

b. Dakwah Lisan 

Dakwah lisan adalah dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan 

antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat, dan lain- lain. 
 

Dakwah dengan lisan yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo 
Dalle dapat dilihat ketika beliau memenuhi undangan ceramah oleh 
masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti acara peringatan hari 
kelahiran Nabi Muhammad Saw., Isra‟ Mi‟raj, khutbah, maupun dengan 
memberikan wejangan kepada para santri-santrinya. Bahkan beliau rela meski 
hanya diapresiasi seadanya, misalnya beberapa buah kelapa dan beberapa 
tandan pisang. Namun demikian beliau tetap senang dan ikhlas melakukan 
tugas suci tersebut dan tidak pernah mengecewakan siapapun.

6
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2. Bidang Pendidikan 

Kelihaian AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam berdakwah sehingga 

beliau dianggap sebagai salah satu tokoh agama. Berkat itulah beliau mendapatkan 

undangan pertemuan kepada para tokoh agama dari Andi Dagong (Kepala 

Pemerintahan Swapraja Soppeng Riaja), yang merupakan awal mula berdirinya 

pesantren mangkoso. Dalam bidang pendidikan madrasah-madrasah dibawah 

naungan DDI yang dilahirkan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle berkembang 

dengan pesat. Tidak hanya madrasah akan juga pesantren-pesantren dan perguruan 

tinggi. Termasuk pesantren DDI Mangkoso dan pesantren-pesantren lainnya yang 

tersebar di daerah lainnya. 

Dalam perkembangan dunia pendidikan di Sulawesi, beliau memperoleh 

beberapa penghargaan dari pemerintah dan lembaga pendidikan di masa akhir 

hidupnya, diantaranya: 

a. Tanda Kehormatan Bidang Mahaputra Naraya dari presiden RI BJ. Habibie tahun 

1999 

b. Penghargaan dari Pemda TK.II Wajo sebagai Putra Daerah Berprestasi (Bupati 

dan DPRD) tahun 1998 

c. Penghargaan dari Universitas Muslim Indonesia sebagai Tokoh Pendidikan 

Bidang Agama Se Indonesia Timur (Rektor UMI) tahun 1986.
7
 

Sebagai ulama bahkan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle telah dianggap 

sebagai orang Indonesia yang berjasa sehingga diberi gelar ulama Indonesia yang 
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dapat dibuktikan dari perolehan berbagai penghargaan dikarenakan beliau 

mempunyai sumbangsi atau konstribusi yang besar terhadap Pendidikan Indonesa.  

3. Bidang Sosial 

AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, peranannya dalam bidang sosial 

mendorong serta memberikan penyadaran pada masyarakat luas untuk meningkatkan 

taraf-taraf kehidupan dengan kegiatan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dengan 

berdirinya koperasi yang secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat. 

Kehadiran AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dan pesantren yang 
didirikannya di Mangkoso. Masyarakat sekitar merasakan manfaatnya karena 
santri juga turut membantu masyarakat setempat dalam hal menanam padi 
atau panen ikan di empang.

8
 

Keberhasilan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mendirikan 

pesantren, secara tidak langsung mendorong keberhasilan masyarakat dalam bidang 

usaha sosial melaui koperasi pesanteren. Dimana koperasi tersebut mengajarkan 

masyarakat untuk mengelolah hasil-hasil yang diperoleh dari tambak, pertanian, dan 

aktivitas niaga lainnya. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan masyarakat Mangkoso 

untuk memajukan perekonomian daerahnya mulai muncul. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

Dalam Menyebarkan Islam di Kabupaten Barru 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukungnya adalah pertama, masyarakat kabupaten Barru mayoritas 

agama Islam. Kedua Sebagai, rata-rata masyarakat kabupaten Barru yang terjangkau 

oleh sarana transportasi yaitu taraf keislamannya cukup bagus. Ketiga, secara 
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kelembagaan DDI memang sudah berakar di tengah-tengah masyarakat karena sudah 

cukup lama karena DDI memang lahir di kabupaten Barru yang berawal dari 

pesantren menjadi organisasi nasional dan sekarang sudah mempunyai cabang di 

tingkat provinsi. Keempat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan 

agama. Kelima, masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sosok tokoh 

agama.
9
 

Pesantren DDI Mangkoso berkembang tak lepas dari beberapa dukungan, 

antara lain: 

a. Dukungan Pemerintah 

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Gurutta dikenal sangat dekat dengan 

sejumlah jenderal dan pejabat tinggi negara. Ia mampu menjalin hubungan baik 

dengan pemerintah tanpa mengorbankan kharismanya sebagai ulama yang disegani. 

Kedekatan itu juga tidak pernah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia 

mempunyai pandangan yang prinsip tentang hubungan urama dan ulama. Keduanya 

merupakan dwitunggal yang sangat diperlukan dalam tatanan berbangsa dan 

bernegara. Bila keduanya bekerja sama dengan baik dan saling menguatkan, akan 

membawa keselamatan dan kesentosaan umat. 

Karena itu, tak heran bila kediamannya tak pernah sepi dari para pejabat, di 

samping kalangan masyarakat lainnya. Bahkan Try Sutrisno saat menjabat Panglima 

ABRI datang menemui Gurutta dan menyerahkan dirinya sebagai anak. Sebelumnya, 

ketika masih menjabat KSAD telah diberikan sebuah tasbih. Tasbih tersebut 

diperoleh Gurutta melalui mimpinya. Dalam proses tersebut, Gurutta mendapatkan 
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petunjuk bahwa tasbih tersebut itu hanya boleh diberikan kepada seseorang yang akan 

memimpin bangsa ini. Dan Gurutta memberikan tasbih itu kepada Try Sutrisno yang 

kemudian terpilih menjadi Wakil Presiden RI. Ini menandakan adanya kedekatan 

khusus Gurutta dengan mantan orang nomor dua di republik ini. 

Suatu ketika beliau berniat memindahkan pesantrennya ke Wiringtasi 

Soppeng Riaja. Tapi karena kondisi air di tempat itu tidak memungkinkan untuk 

sebuah pesantren, Gurutta urung melaksanakan niat itu. Gurutta kemudian 

berkeinginan pindah ke Kalimantan. Di sana seorang pengusaha menyediakan tempat 

untuknya. Untunglah pada saat yang kritis itu, Bupati Pinrang yang saat itu di jabat 

Andi Patonangi lokasi untuk beliau di desa Kaballangang Kab. Pinrang. Maka, pada 

tahun 1979 Gurutta meninggalkan Pare-Pare pindah ke Pinrang. Di tempat yang baru 

ini, beliau mendirikan pesantren putra dan disinilah Gurutta menghabiskan hari 

tuanya. Diusianya yang telah uzur, Gurutta tetap setia mendidik dan melayani ummat. 

Pribadinya yang welas asih dan tidak ingin mengecewakan orang, mmembuat ia 

jarang di rumah. Dalam kondisi fisiknya yang sangat renta, ia tetap berkeliling 

mengunjungi santri santrinya yang tersebar di seluruh pelosok sampai ke luar negeri, 

sambil Menghadiri berbagai acara, baik acara resmi kenegaraan (Gurutta pernah 

menjadi MPR RI dan penasihat presiden), maupun yang diadakan oleh masyarakat 

yang ada di pelosok-pelosok terpencil. Beliau tidak pernah membeda-bedakan orang 

yang mengundangnya dan selalu berusaha untuk datang, meskipun ia harus dipapah 

bahkan digendong sekalipun.
10
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Hal demikian dapat dipahami bahwa salah salah satu faktor keberhasilan 

penyebaran dakwah Islami yang dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

tidak lepas dengan adanya dukungan dari pemerintah. 

b. Dukungan para Ulama 

Sebagai raja dari sebuah kerajaan Islam, Andi Dagong sangat memerhatikan 

pengembangan dan pembinaan agama Islam yang menjadi panutan rakyatnya. 

 Pada tahun 1935 Andi Dagong memprakarsai pembangunan tiga buah mesjid 

masing-masing di Lapasu, Takkalasi, dan Mangkoso sebagai ibukota. Namun, ketiga 

mesjid yang dibangun dalam wilayah Swapraja itu seringkali sepi dari jamaah, baik 

untuk shalat lima waktu maupun untuk shalat jum‟at. Kenyataan itu membuat Andi 

Dagong merasa resah. Apa gerangan yang harus di lakukannya. Mesjid sudah di 

bangun, tapi gairah dan kesadaran masyarakatnya untuk menjalankan ibadah ternyata 

tidak seperti yang diharapkan. 

Untuk membicarakan keresahan hatinya, Kepala Pemerintahan Swapraja 

Soppeng Riaja, H. Muhammad Yusuf Andi Dagong mengundang seluruh tokoh 

masyarakat dan tokoh agama yang berfaham Islam tradisionalis yang ada dalam 

wilayah kekuasaannya, salah satunya ialah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, 

berkumpul dalam suatu acara tudang sipulung yang di gelar di rumah kediamannya 

pada tanggal 21 Desember 1938
11

. 

Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan upaya yang harus ditempuh agar 

mesjid yang telah dibangun, khususnya yang ada di Mangkoso sebagai Ibu kota 
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Kerajaan. Muncullah beberapa usul, salah satunya adalah usulan Syekh Mahdar, 

seorang ulama keturunan Arab dari Gorontalo yang beristri di Mangkoso, 

mengusulkan bahwa untuk membangun isi mesjid maka pemahaman agama kepada 

masyarakat harus ditingkatkan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Usul 

itulah yang menjadi kesepakatan peserta pertemuan. Atas dukungan masyarakat, para 

ulama dan pemerintah kerajaan, AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle mendirikan 

pesantren (Bugis : angngajing) yang diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah 

(MAI) Mangkoso yang kemudian Anregurutta H. As‟ad diminta untuk menjadi 

pemimpin sekaligus pendidik di pesantren Mangkoso, yang pada waktu itu beliau 

sudah terkenal dengan sistem pendidikan salafiyah (tradisional) dengan sistem 

pendidikan modern (klasikal)
12

. 

Adanya pertemuan para tokoh Agama yang diselenggarakan oleh Kepala 

Pemerintahan Swapraja Soppeng Riaja, H. Muhammad Yusuf Andi Dagong 

sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa berdirinya pesantren (Bugis : 

angngajing) sebagai lahan dakwah penyebaran Agama Islam tentunya tidak lepas dari 

adanya musyawarah dan dukungan para ulama. 

c. Dukungan Masyarakat 

Dari awal berdirinya pesantren DDI Mangkoso itu ada dan eksis sampai 

sekarang karena berkat dukungan masyarakat dan keinginan masyarakat setempat, 

lembaga pendidikan keagamaan di wilayah kerajaan yang didirikan di Mangkoso 

                                                             

12
Darmawati, “Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru”, Skripsi (Makassar: Fak. Adab 

dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 56. 



 

 
 

yang mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga ketemu antara keinginan 

pemerintah dan masyarakat yang dibangun selama puluhan tahun.
13

  

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa segala usaha AG. K.H Abdurrahman 

Ambo Dalle yang memperoleh dukungan dari segala pihak merupakan langkah awal 

yang sangat penting dalam pengembangan Pendidikan. Terutama dukungan dari 

masyarakat, adanya respon baik adalah dukungan paling sederhana dan secara tidak 

langsung menumbuhkan rasa kepemilikan dari masyarakat untuk dapat bersama-sama 

mengembangkan sarana pendidikan tersebut. 

2. Faktor Penghambat 

Dari segi organisasi dan kelembagaan, dalam artian belum mempunyai 

manejemen yang bagus, seperti yang telah dipaparkan bahwa ketika masyarakat 

meminta data tentang para muballigh atau para ulama, pesantren masih terbatas dan 

belum mengetahui secara pasti. serta  tidak adanya sumber pendanaan yang tepat 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan dari ketiga kegiatan yang telah disebutkan seperti 

kegiatan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan itu masih masyarakat yang 

mendanai. Namun juga, masyarakat setempat yang mengusahakan dana untuk 

membiayai guru-guru setempat.
14

 

Dalam rentang waktu perjalanannya, Pondok Pesantren DDI Mangkoso telah 

melalui berbagai rintangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
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a. Internal 

Ketika awal kepemimpinan Anregurutta H.M. Faried Wadjedy, MA, 

Pesantren DDI Mangkoso hendak dipecah dari dalam dengan politik adu domba. 

Bahkan, sebagian santri dihasut untuk melakukan demonstrasi menentang kebijakan 

Pesantren. Setelah diusut, berdasarkan pengakuan sejumlah santri yang terlibat 

gerakan ini dan kemudian menyatakan diri menyesal dan bertobat, ternyata peristiwa 

ini didalangi oleh oknum dari luar pesantren dengan memanfaatkan orang dalam, 

yang bertujuan untuk merongrong kepemimpinan H.M. Faried Wadjedy sebagai 

pimpinan yang ternyata mampu membawa perkembangan bagi pesantren DDI 

Mangkoso, karena cara tersebut tidak berhasil, lalu digunakan cara lain yakni 

pimpinan pesantren dituding anti pancasila karena pesantren memakai lambang DDI 

yang tidak mencantumkan lima bintang, padahal lambang itu telah di pakai sejak 

periode kepemimpinan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Selain itu, Pesantren DDI Mangkoso dianggap sebagai basis partai politik 

tertentu yang anti pemerintah serta dianggap ingin melepas diri dari DDI. Tudingan-

tudingan tersebut membuat utusan Pengurus dan Pesantren DDI Mangkoso dipersulit 

ketika hendak mengikuti Muktamar DDI ke-16 tahun 1989 di Kaballangang Pinrang. 

Dengan berbekal kesabaran dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT, 

Pesantren DDI Mangkoso menghadapi semua itu dengan lapang dada hingga 

akhirnya tuduhan dan fitnahan itu gugur dengan sendirinya.  Tuduhan anti golkar, 

misalnya, tertepis ketika bulan Ramadhan tahun 1991, H. Alim Bachri yang saat itu 

sebagai Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan dengan diantar oleh H.M.Aksa Mahmud 

bersilaturahmi dengan pengurus DDI Mangkoso. Dalam acara itu, beliau menjelaskan 

bagaimana persepsi keliru pemerintah dan Golkar Sulawesi Selatan selama ini 



 

 
 

terhadapa Pesantren DDI Mangkoso akibat fitnahan tersebut. Demikian pula dengan 

tuduhan anti pemerintah, terpatahkan ketika pada tahun itu juga Gubernur Sulawesi 

Selatan, H. A. Amiruddin, menghadiri penamatan santri di Kampus II Tonronge, 

disusul tahun berikutnya kehadiran Wakil Gubernur, H. A. Eteng Amin, untuk 

menghadiri acara serupa. Hal mana semakin diperkuat dengan diberikannya bantuan 

mesjid dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh H.M.Soeharto 

(Presiden RI). Mengenai tuduhan bahwa Mangkoso sudah mendurhakai AG. KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle dan ingin melepaskan diri dari DDI, ditepis sendiri oleh 

Anregurutta yang dalam beberapa kali pernyataannya menegaskan bahwa antara 

dirinya dan Mangkoso tidak bisa dipisahkan karena ada ikatan emosional, kultural, 

dan historis yang menyatukannya
15

. 

b. Eksternal 

Eksternal, misalnya, bagaimana pesantren ini harus bergelut dalam dua era 

penjajahan. Belanda dan Jepang. Selanjutnya, di awal-awal kemerdekaan ketika AG. 

H. Abdurrahman Ambo Dalle berada dalam kekuasaan pasukan pemberontak DI/TII, 

di dalam hutan selama 8 tahun. Begitu pula ketika itu banyak tokoh dan guru-guru 

yang tangkap karena dicurigai sebagai aktivis DI/TII, karena ada kemiripan nama 

antara DI dan DDI. Selain itu, banyak pula guru-guru DDI yang di tembak oleh 

pasukan gerombolan saat bertugas di daerah-daerah terpencil antara tahun 1950-1965. 

Dari berbagai masalah yang dihadapi anregurutta dalam mendirikan pesantren 

DDI Mangkoso seperti tudingan-tudingan anti Pancasila, anti pemerintahan beserta 

fitnahan yang didapatkan sehingga beliau dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

lapang dada dan akhirnya tuduhan dan fitnahan gugur dengan sendirinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Strategi Dakwah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Menyebarkan Islam di 

Kabupaten Barru. Adapun proses dakwah beliau dalam menyebarkan Islam di 

Kabupaten Barru melalui tiga bidang, yaitu: 

Pertama, bidang dakwah, untuk mewujudkan keberhasilan penyebaran dakwah 

Islami, beliau menerapkan metode Al-Hikmah, metode al-Maw‟idhah al-Hasanah  

dan metode al-Mujadalah bi al-lati hiya Ahsan. 

Kedua, bidang pendidikan, Kelihaian AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

berdakwah sehingga beliau dianggap sebagai salah satu tokoh agama. Berkat itulah 

beliau mendapatkan undangan pertemuan kepada para tokoh agama dari Andi 

Dagong (Kepala Pemerintahan Swapraja Soppeng Riaja), yang merupakan awal mula 

berdirinya pesantren mangkoso. 

Ketiga, bidang sosial, Keberhasilan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mendirikan pesantren, secara tidak langsung mendorong keberhasilan masyarakat 

dalam bidang usaha sosial melaui koperasi pesanteren. Dimana koperasi tersebut 

mengajarkan masyarakat untuk mengelolah hasil-hasil yang diperoleh dari tambak, 

pertanian, dan aktivitas niaga lainnya. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan 

masyarakat Mangkoso untuk memajukan perekonomian daerahnya mulai muncul. 

Faktor Pendukung dan Penghambat AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle Dalam 

Menyebarkan Islam di Kabupaten Barru 

Faktor pendukung AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam menyebarkan Islam di 

Kabupaten Barru meliputi, 1) masyarakat Barru mayoritas Islam, 2) Transportasi 



 

 
 

yang memadai, 3) DDI berpusat di Barru, 4). Kesadaran masyarakat dengan ajaran 

Islam, dan 5) kepercayaan masyarakat masih tinggi dengan ulama. 

Faktor yang menjadi penghambat AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

menyebarkan Islam di Kabupaten Barru meliputi, 1) Faktor internal yakni, pesantren 

DDI mangkoso hendak di pecah dari dalam dengan politik dan adu domba, dan 2) 

Faktor eksternal yakni, Banyaknya para ulama ditangkap dan ditembak mati akibat 

kesalah pahaman mengenai lambang DDI. 

B. Implikasi Penelitian 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan maka 

kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan dan 

juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka 

implikasi dari penelitian ini yaitu, dengan adanya hasil penelitian ini bagi masyarakat 

DDI Mangkoso, tidak hanya mengingat dan merenung akan jasa-jasa dan perjuangan 

yang telah dilakukan oleh AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle, melainkan juga 

mampu menerapkan strategi dakwah yang dilakukan oleh beliau kepada masyarakat 

yang masih awam dengan pengetahuan agama. Biar bagaimanapun beliau merupakan 

tokoh ulama yang mengembangkan madrasah-madrasah, pesantren-pesantren 

termasuk pesantren DDI Mangkoso, perguruan tinggi. 

Penelitian ini pula berimplikasi dengan peneliti-peneliti berikutnya yang 

hendak meneliti atau mengkaji mengenai strategi dakwah dari tokoh-tokoh Agama 

atau ulama di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai bahan 

perbandingan ataupun penguatan. 



 

 
 

Baik pembaca maupun penulis sendiri, menjadi suatu ilmu pengetahuan 

tambahan tentang strategi dakwah salah satu tokoh ulama dalam menyebarkan Islam. 

Terkhusus bagi masyarakat DDI Mangkoso, untuk senantiasa menuntut ilmu guna 

memajukan institusi pendidikan, dalam hal ini pesantren DDI Mangkoso. 
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A. Pedoman Wawancara 

1. Apa yang Anda ketahui tentang AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle? 

 Tentang keluarga AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle? 

 Tentang sejarah pendidikan AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle? 

2. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam menyebarkan Islam dengan jalur dakwahnya di Kabupaten Barru? 

 Bagaimana respon masyarakat Barru saat pertama kali beliau masuk 

menyebarkan Islam (dakwahnya)? 

 Bagaimana metode dakwah beliau? 

 Apa ajaran-ajaran atau pesan dakwah beliau? 

 Siapa sasaran dakwah beliau? 

 Bagaimana pengaruh dakwah beliau? 

 Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dakwah beliau? 

 Berapa tahun masa dakwah beliau? 

3. Bagaimana pengaruh beliau di generasi atau masa sekarang? 

4. Sejauh perjalanan dakwahnya bagaimana pandangan masyarakat tentang beliau? 

5. Dalam sejarah beliau telah banyak melahirkan karya , apakah karya tersebut 

masih di ajarkan di pesantren? 

6. Sejauh yang Anda ketahui apakah dari keluarga atau keturunan beliau, apakah 

masih ada yang mewarisi jalan dakwah beliau? 

7. Pesan apa yang tidak bisa Anda lupa dari beliau? 
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