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PENGANTAR REKTOR 
 

 

Alhamdulillah wa Syukrulillah atas segala rahmat Allah SWT 

beserta salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad SAW, 

mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya 

sehari-hari. 

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan 

tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan 

gagasan yang harus selalu di-update dan di-upgrade. Buku adalah 

salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi 

setinggi-tingginya. Karena dibalik proses lahirnya, ada kerja keras 

yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Kerja keras dan upaya 

sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, 

adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan 

universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan 

dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran 

buku terbitan Alauddin University Press ini, diharapkan menjadi 

sumbangan berharga bagi desiminasi ilmu pengetahun di 

lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya 

bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan. 

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-

tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program 

Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 

2021 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus 

dan masyarakat secara umum. 

 

Gowa, 17 Agustus 2021 

 

Rektor UIN Alauddin Makassar 

 

 

Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D
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PENGANTAR PENULIS 
 

 

والمرسلين سيدنا  لاة والسلام على اشرف الانبياءالحمد لله رب العلمين والص
  محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .ومن تبعهم باءحسان الى يوم الدين.

 

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian Alam, Shalawat dan 

salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., para 

sahabatnya, para ulama sebagai pewaris Nabi dan segenap kaum 

muslimin hingga akhir zaman. 

Penulis terdorong menulis buku ini sebagai suatu ikhtiar 

melengkapi buku referensi dengan judul ”Strategi Pengembangan 

Dakwah”. Saat ini, perkembangan dakwah makin pesat dan 

problematika yang dihadapi oleh masyarakat juga makin 

meningkat. Maka kehadiran buku ini yang integratif dan 

komprehensif menjadi penting untuk membantu masyarakat 

mengetahui konsep, kerangka, dan aplikasi metode dakwah di era 

kontemporer, baik secara teoritis maupun praktis.  

Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada hidayah 

Allah dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Satu 

hal yang penting digaris bawahi adalah subjek maupun objek 

utama dakwah adalah manusia. Manusia memiliki dimensi sosial 

dan individu. Ada masyarakat sebagai kesatuan sosial dan ada 

individu sebagai komponen pembentuk masyarakat. Apa yang 

ingin diraih dengan dakwah adalah terwujudnya masyarakat yang 

tegak dengan nilai-nilai Islam. 

Salah satu problematika untuk menyukseskan dakwah 

menuju ridha Allah swt., adalah metode dakwah. Metode dakwah 

selalu urgen dan penting untuk dikaji secara mendalam, demi 

terealisasinya ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan individu 

maupun masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

berbagai sektor kehidupan, akan mempengaruhi perkembangan 

keilmuan keislaman. Kondisi seperti ini mendorong seorang subjek 

dakwah menggunakan strategi dakwah yang terdapat dalam al 

Qur’an maupun hadis. 

Pengembangan dakwah merupakan proses dari serangkaian 

kegiatan yang terencana yang mengarah pada peningkatan 

kualitas keberagamaan seseorang. Kualitas itu meliputi 
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pemahaman ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, 

penghayatan dan pengamalannya. Sebagai sebuah proses 

tuntutan dasarnya adalah perubahan sikap dan perilaku yang 

diorientasikan pada sumber nilai yang Islami. Efektivitas dakwah 

memiliki dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya, 

yakni yang pertama peningkatan kualitas keberagamaan dengan 

berbagai cakupannya, kedua mendorong perubahan sosial yang 

memerlukan pendekatan partisipasi disamping pendekatan 

kebutuhan. 

Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah, untuk 

mendapatkan gambaran tentang prinsip–prinsip metode dakwah 

teknis dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah kultural. Jika 

dakwah kultural dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya 

masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer dilakukan 

dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang. 

Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, 

khususnya dalam bidang periklanan adalah merupakan tantangan 

bagi para da’i kita untuk segera berpindah dari kebiasaan dakwah 

kultural ke dakwah kontemporer. 

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Dengan kerendahan hati kami menerima segala saran dan kritik 

yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan buku ini di masa 

mendatang. Semoga keterlibatan dan keikhlasan semua pihak 

dalam melahirkan buku ini dicatat sebagai amal kebajikan di sisi 

Allah swt., Aamiin.  

 
Samata, 10 Juli   2021 

 

Dra. Audah Mannan, M.Ag 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

akwah merupakan ajaran agama yang ditujukan sebagai rahmat 

untuk semua, yang membawa nilai-nilai positif, al-amm (rasa 

aman, tentram dan sejuk. Ada dua sisi dakwah yang tidak dapat 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan yaitu menyangkut isi dan bentuk, 

subtansi dan formal, pesan dan cara penyampaian, esensi dan metode. 

Dakwah menyangkut kedua-duanya sekaligus dan tidak terpisahkan. 

Perlu disadari bahwa isi, subtansi, pesan dan esensi senantiasa 

mempunyai dimensi universal, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. 

Substansi dakwah adalah pesan keagamaan itu sendiri. Itulah sisi 

pertama, yaitu isi, substansi pesan, dan esensi sebagai yang primer. Sisi 

kedua dalam dakwah adalah sisi bentuk, formal, cara penyampaian dan 

metode, disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai syir’ah dan manhaj yang 

dapat berbeda-beda menurut tuntutan ruang dan waktu.1 

Studi dakwah dalam makna praktik penyebaran Islam pada masa-

masa awal perkembangannya sampai sekarang identik dengan ajakan 

kepada manusia agar memeluk keyakinan Islam. Fakta historis 

 
1Asep Muhyidin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah 

(Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 26 
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menunjukkan bukti bahwa menunjukkan bahwa inti dari  dakwah 

adalah orientasinya yang menitikberatkan pada proses imanisasi 

tersebut yang kadang menimbulkan problem dalam dakwah. Problem 

tersebut bukan hanya pada ranah material dari dakwah itu, tetapi yang 

juga menimbulkan problem pada metode pendekatan atau problem 

metodologinya. 

Pengembangan metode dalam melaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan dakwah yang bersifat kontinu dan dinamis 

mengikuti dinamika perkembangan masyarakat yang menjadi subjek 

dakwah dan sekaligus sebagai objek dakwah. Metode pendekatan 

konvensional dan pendekatan personal merupakan pola dakwah yang 

dilakukan oleh para da’i pada awal-awal berlangsungnya kegiatan 

dakwah. Seiring perkembangan zaman, pola tersebut berubah kearah 

metode yang bersifat kooperatif, akomodatif dan dialektika. Pendekatan 

atau metode tersebut memiliki konsekuensi logis pemahaman para 

subjek dakwah terhadap Islam, baik secara materi maupun dijadikan 

nilai yang dalam batas-batas tertentu yang memiliki keserupaan dengan 

nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. 

Kemajemukan masyarakat dan persoalan konversi agama dalam 

perspektif dakwah memunculkan pertanyaan, bagaimana respons da’i 

dalam penerapan metode dakwah terhadap dinamika keberagamaan 

masyarakat, khususnya masyarakat yang mengaku muslim, tetapi 

masih melakukan praktik-praktik yang bertolak belakang dengan doktrin 

normative Islam. Sasaran metode dakwah seharusnya diarahkan pada 

pengukuhan keimanan umat Islam, sehingga tidak terjadi konversi ke 

agama non Islam.2 

Terdapat konsep dakwah yang mengedepankan cara-cara simpatik 

bijaksana dan lebih humanis seperti pendekatan sosial dan budaya 

yang dapat diterima oleh masyarakat luas, memperhatikan ruang, waktu 

dan topik-topik yang aktual, menyentuh kebutuhan dasar mad’u dan isu-

isu terkini dalam masyarakat. 

Dakwah Islam bukan ajaran normative yang tidak dapat 

direalisasikan dalam kehidupan manusia. Dakwah Islam memiliki tujuan 

 
2Acep Arifuddin, Pengembangan Metode Dakwah (Cet.I; Jakarta Rajawali 

Press, 2011), h. xvi 
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untuk membina manusia dengan karakter kemanusiaannya dalam 

panduan nilai-nilai ilahiah. Konsep rabbaniyah alamiyah ini yang 

seharusnya menjadi basis gerakan dakwah Islam dalam menghadapi 

tantangan zaman. 

Islam sebagai agama dakwah, yang senantiasa mendorong 

umatnya untuk senantiasa aktif melaksnakan dakwah. Kemajuan dan 

kemunduran umat Islam, berkaitan erat dengan kegiatan dakwah, 

dalam al-Qur’an menyebut kegiatan dakwah dengan ahsul qaula, 

ucapan dan perbuatan yang paling baik.3 Predikat khairu ummah, 

diberikan Allah swt., kepada kelompok umat yang aktif terlibat dalam 

kegiatan dakwah,4 predikat ummatan wastha, umat yang menjadi 

ukuran dan barometer bagi yang lainnya.5 

Secara teoritis dakwah merupakan proses transformasi ajaran dan 

nilai-nilai Islam kepada masyarakat sebagai sasaran dakwah, 

diharapkan akan terjadi perubahan positif. Dakwah dalam pengertian 

tersebut, sebagai upaya pendorong terjadinya perubahan pikiran, 

perasaan, dan kehendak. Term al-Qur’an adalah amar ma’ruf nahi 

mungkar dan tu’minubillah (Q.S.Ali Imran:110), yaitu segala kegiatan 

yang bertujuan untuk mengelola kegiatan hidup dan kehidupan manusia 

agar mengerjakan yang positif, dan meninggalkan berbagai perbuatan 

yang membawa dampak negatif, serta mewujudkan keteguhan Iman. 

Sorotan dakwah Islam yang mengemuka akhir-akhir ini adalah 

ranah empiric implementasi dakwah Islam belum banyak memberikan 

implikasi yang signifikan terhadap perubahan perilaku masyarakat 

sebagai sasaran dakwah, salah satu tujuan utama dakwah adalah 

terjadinya perubahan, baik pola fikir, perasaan dan kepekaan, maupun 

pandangan hidup pada masyarakat sebagai sasaran dakwah. Hingga 

kini strategi dakwah cenderung dogmatis, serta kurang 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif sehingga 

melahirkan pemahaman agama yang eksklusif serta lemah dalam 

 
3 QS. Fushillat ayat 33 
4 Q.S. Ali Imran: 110 
5 QS. Al-baqarah: 143 
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memahami kearifan budaya, akibatnya dakwah Islam belum berhasil 

membangun manusia yang islami dan berkarakter.6 

Upaya pengembangan dakwah Islam, arti I’adah, ibanah dan ihya 

dengan reaktualisasi, revitalisasi dan creativity sesungguhnya telah 

lama dirintis oleh banyak pihak, namun hingga kini berbagai upaya 

tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana 

diharapkan.7

 
6 Audah Mannan, Dakwah dan Tasawuf di Era Kontemporer (Makassar, 

Alauddin University Press, 2014), h.7-8 
7 Muhammad Ali Mansur, Dakwah Islam dalam Transformatif (Bandung: 

Topika Press, 2007), h. 48 
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BAB II 
 

RUANG LINGKUP 

DAKWAH ISLAMIYAH 
 

 

 

 

 

A. Pengertian Dakwah 

ecara historis teoritis, makna dakwah telah terjadi 

penyempitan dan perluasan pengertiannya. Secara Bahasa 

dan padanannya  dalam teks al-Qur’an banyak digunakan 

pada pengertian tabligh. Disisi lain, pemahaman kedudukan Nabi 

sebagai pembawa kabar gembira, sedangkan hidayah itu hanya 

milik Tuhan, semakin memperkuat pemaknaan dakwah bukan 

hanya sebagai tabligh. Pada fase ini pemaknaan dakwah telah 

sampai pada orientasi pengembangan masyarakat (muslim). 

Pemaknaan dakwah yang terus mengalami perkembangan 

tersebut, maka pola dakwah dapat mengambil bentuk dakwah 

kultural, politik dan ekonomi. Istilah dan pemaknaan dakwah tidak 

S 
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pernah mendapatkan definisi yang eksplisit dari Nabi, baik dari 

perilakunya maupun ucapannya. 

Dakwah menurut kata asalnya berasal dari Bahasa Arab دعا 

yang berarti  طلب menyeru, meminta, menuntun, menggiring atau 

memanggil, mengajak orang lain supaya mengikuti, 

begabungmeminta, menuntun, menggiring atau memanggil, 

mengajak orang lain, memahami untuk memiliki suatu tindakan 

dan tujuan yang sama yang diharapkan oleh penyerunya.8 Ta’rif 

dakwah adalah istilah keagamaan yang paling popular saat ini 

adalah istilah dakwah. Namun istilah ini kadang diartikan sempit 

oleh kebanyakan masyarakat sehingga dakwah diidentikkan 

dengan pengajian, khutbah dan arti sempit lainnya. Untuk istilah 

harus dipertegas artinya.  

Secara etimologis dakwah berasal dari kata ( دعوة  -دعا يدعو  ) 

yang berarti mengajak, memanggil, dan menyeru. Akar kata  دعا 
dengan segala bentuk dan penerapannya di dalam al-Qur’an 

terulang sebanyak 212 kali.  Derivasi dakwah dapat dilihat dari 

pemaparan berikut: دعاه, (memanggil/meminta pertolongannya), 

الامر  دعاه الي  , (memberi motivasi kepadanya), فلانا  ,دعاه 

(memberinya nama), دعاله, (mendoakan baik padanya),  دعااليه ,  

(mendoakan buruk)9.  

Kata dakwah masih bersifat umum artinya dakwah bisa 

berarti mengajak kepada kebaikan sebagaimana firman Allah 

Q.S.Yunus ayat 25;  ِٰلَم ٱلسه دَارِ  إلََِٰ  يدَۡعُوآْ   ُ  Allah menyeru    َٱَللَّه

(manusia) ke Darussalam (surga), dan dakwah juga bisa berarti 

mengajak kepada kejahatan, seperti dalam firman Allah dalam 

Q.S.Yusuf (12;33) إلََِۡهِ   يدَۡعُوننَِِٓ  ا  مِمه إلََِه  حَبُّ 
َ
أ جۡنُ  ِ ٱلس   ِ رَب   Yusuf ;  قَالَ 

 
8Audah Mannan, Dakwah dan Tasawuf di Era Kontemporer 

(Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.24 
9 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: 

Pondok Pesantren al Munawwir Krapiyak, 1984), h. 439 
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berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada 

memenuhi ajakan mereka kepadaku.10 

Atas dasar itulah dakwah dipahami mengandung dua makna 

yaitu; dakwah sebagai seruan, ajakan dan panggilan menuju 

kearah ketaatan dan kebajikan (menuju surga), dan dakwah 

sebagai seruan, ajakan dan panggilan menuju kemaksiatan dan 

kemungkaran (neraka)11. 

Kata dakwah yang mengajak kepada kebaikan, dan ada juga 

yang bermakna mengajak kepada keburukan. Makna tersebut 

terdapat dalam al-Qur’an surah an-Nahl 125, Q.S. (10): 25. 

Sedangkan dakwah yang disandarkan pada jalan keburukan atau 

jalan syaitan atau jalan neraka. Penggunaan kata tersebut 

terdapat dalam Q.S. Lukman (31:21), Q.S. Fathir (35:6). Di dalam 

terdapat satu ayat dalam al-Qur’an penggunakan kata dakwah 

yang berarti kedua-duanya, yakni jalan kebaikan (surga) dan jalan 

keburukan (neraka sekaligus, seperti yang dalam Q.S. Al Baqarah 

ayat 221: 

ئِك   …
َٰٓ 
وْل

ُ
ى   أ

 
ُ ٱو   لنَّارِ  ٱي دعُۡون  إِل   للَّّ

ْ
ى ي دعُۡوآ

 
ةِ ٱ  إِل ةِ ٱو   لۡج نَّ غۡفِر   …بِإِذنِۡه ِۦ  لمۡ 

Terjemahnya:  

…. walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya.12 

Dengan demikian dakwah secara bahasa adalah proses 

penyampaian pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau 

seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan atau 

himbauan tersebut baik himbauan/ajakan yang bersifat negatif 

maupun positif.  

 
10 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Cet.II; Jakarta: Rajagrafindo, 

2017), h. 44 
11 Jum’ah Amin Abdul Aziz, Fiqhu Dakwah: Prinsip dan Kaidah 

Asasi Dakwah dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 25 
12 Kementrian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya (Surabaya: 

Yayasan Jayasakti, 2014), h 53 
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Terminologi Dakwah yang dikemukakan oleh para ahli dengan 

sudut pandang yang berbeda masing-masing pakar memberikan 

definisi yang berbeda-beda.  

1. M. Quraish Shihab mendefinisikan dakwah adalah seruan atau 

ajakan kepada keinsyafan, atau usaha mengubah situasi 

kepada situasi lain yang lebih baik dan sempurna, baik 

terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah 

bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman keagamaan 

dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga 

menuju sasaran yang lebih luas. Yakni pelaksanaan ajaran 

agama Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek 

kehidupan.13 

2. M.Arifin mendefinisikan dakwah sebagai sebuah ajakan, baik 

lisan maupun tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan 

berencana, dalam mempengaruhi orang lain, baik secara 

individu maupun kelompok, agar timbul dalam diri seseorang 

sebuah kesadaran tanpa unsur pemaksaan.14 

3. Syukriadi Sambas, dakwah adalah proses internalisasi, 

transmisi, difusi, institusionalisasi dan transformasi Islam yang 

melibatkan unsur da’i, pesan, media, metode, mad’u, tujuan 

dan respon serta dimensi ruang dan waktu untuk mewujudkan 

kehidupan yang khazanah, salam dan nur di dunia dan 

akhirat.15 

4. Amrullah Ahmad memberikan persepsi yang berbeda dari 

dakwah dengan memberikan dua makna pengertian yaitu; 

pertama adalah tabligh/penyiaran/penerangan agama, kedua, 

dakwah adalah semua usaha untuk merealisir ajaran Islam 

dalam semua segi kehidupan manusia. Pengertian pertama 

dianggap tidak mampu menghubungkan simbol dan realitas. 

Oleh karena itu dakwah identik dengan kegiatan pidato di 

 
13 M. Quraish Shihab, Membumikan Al quran, Fungsi dan Peran 

Wahyu dala Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1996), h. 194 
14 M.Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1997), h. 8 
15 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 45 
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mimbar-mimbar atau budaya dakwah moral yang 

mengakibatkan Islam tidak mampu menjangkau lebih dalam 

dari sistem kepribadian sosial. Akibatnya dakwah sering tidak 

mampu menjawab secara kongkret permasalahan yang 

dihadapi oleh umat manusia, sedangkan pengertian yang 

kedua juga cenderung terlalu luas. 16 

Dari beberapa definisi tersebut terdapat tiga gagasan pokok 

yang berkaitan dengan hakikat dari dakwah Islam yaitu: pertama 

dakwah adalah merupakan proses kegiatan mengajak kepada 

jalan Allah, kedua dakwah merupakan proses persuasi 

(mempengaruhi), ketiga, dakwah merupakan sebuah sistem yang 

utuh. Ketika seseorang melaksnakan dakwah paling tidak ada tiga 

sub sistem yang tidak bisa dipisahkan yaitu, da’i, mad’u dan 

materi dakwah (pesan dakwah). 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah 

mempunyai dua pengertian dasar yaitu, bermakna sempit yang 

hanya terbatas pada seruan dan ajakan pada yang baik yang 

bentuknya secara umum dengan lisan dan tulisan, kedua 

bermakna luas yang tidak terbatas pada anjuran dan ajakan 

melalui lisan akan tetapi juga melalui perbuatan nyata atau 

dakwah bil hal yang bentuk bisa berupa pendidikan, melalui 

ekonomi, sosial dan politik dan yang lainnya. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hakikat dakwah adalah segala aktivitas atau proses mengajak dan 

mempengaruhi orang menuju jalan Allah yang dilakukan oleh umat 

Islam secara sistemik. Dari pengertian tersebut menunjukkan 

bahwa kegiatan dakwah membutuhkan pengorganisasian yang 

sistemik dan modern yang dapat dikembangkan melalui kajian 

epistemologinya baik menyangkut strategi, metode, standar 

keberhasilan dan evaluasi dari pelaksanaan dakwah tersebut. 

   

 
16Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dalam Perubahan Sosial 

(Yogyakarta: PLP2M, 1990), h. 7 
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B. Istilah yang Semakna dengan Dakwah 

Ada beberapa istilah teknis yang dijelaskan dalam al-Qur’an untuk 

memaknai kegiatan dakwah secara lebih terperinci, walaupun 

dalam beberapa ayat atau istilah yang saling terkait dan sulit 

untuk dipisahkan secara jelas. Namun Istilah-istilah tersebut 

diperlukan untuk membantu memahami lebih jauh tentang hakikat 

dakwah Islam. 

1. Tabligh  

Tabligh secara harfiah bentuk masdarnya dari kata balagha berarti 

ishal, menyampaikan sesuatu  kepada pihak lain. Balagha dapat 

pula berarti ssuatu pesan yang disampaikan juru penerang 

(muballigh) baik dari al-Qur’an, al-Sunnah, maupun dari dirinya 

sendiri.17 

Tabligh dalam pengertian adalah proses penyampaian ajaran 

Islam kepada masyarakat atau mad’u, diwajibkan Allah sebagai 

awal dari setiap proses dalam tahapan dakwah. Sebelum jamaah 

terbentuk diisyaratkan adanya tabligh, kemudian ditindak lanjuti 

dengan ta’lim dan ta’dib (pembinaan) agar dapat mewujudkan 

individu, keluarga dan masyarakat muslim.  Tabligh lebih bersifat 

pengenalan dasar tentang Islam. Sasaran utama tabligh adalah 

ranah kognitif (pemahaman dan pemikiran)18 dalam tabligh 

diperlukan kejelasan bahasa firman Allah dalam Q.S. Yasin (37:17) 

dan materi yang disampaikan dapat membekas dalam jiwa objek 

dakwah. 

2. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Amar ma’ruf nahi munkar berorientasi pada aksi atau perilaku. 

Aksi dakwah yang dilakukan oleh setiap individu muslim 

hendaknya mempertimbangkan norma dan tradisi yang berlaku 

dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

kebaikan yang bersifat universal dan di garis dalam al-Qur’an dan 

 
17 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 46 
18 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), 

h.23 
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hadis. Konsep dakwah yang mengakomodir adanya perubahan-

perubahan nilai yang ada di masyarakat akibat perkembangan 

iptek yang dikembangkan oleh manusia. Al-Qur’an melarang 

pemaksaan untuk menerima ajarannya walaupun ajaran 

mengandung nilai yang amat mendasar seperti keyakinan akan 

Keesaan Allah.19 

3. Mau’idzah Hasanah 

Mau’idzah hasanah (nasehat yang baik) merupakan aktivitas 

dakwah yang berorientasi pada penasehatan. Makna ini berkaitan 

dengan istilah nashihah, irsyad dan syifa yang cenderung pada 

aktivitas dakwah face to face dan personal. 

4. Tabsyir dan Tandzir 

Makna Tabsyir dan tandzir dalam konteks dakwah lebih  

berorientasi pada kegiatan dakwah yang mengarah pemberian 

motivasi dan stimulus kepada manusia. Hal ini dilakukan melalui 

penyampaian kabar gembira bagi orang yang beriman dan 

beramal shaleh, seperti janji Allah swt., berupa pahala dan syurga 

bagi orang beriman dan beramal shaleh.  

Tabsyir dalam konteks dakwah adalah informasi, berita yang 

baik dan indah sehingga bisa membuat orang gembira untuk 

menguatkan keimanan sekaligus sebagai sebuah harapan dan 

menjadi motivasi dalam beribadah serta beramal shalih.20 Dalam 

al-Qur’an dtegaskan bahwa Nabi Muhammad saw., diutus untuk 

membawa berita gembira dan peringatan. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam al-Qur’an Q.S Saba (34) ayat 28. 

 

ك   لۡن َٰ رۡس 
 
أ آ  م  كۡث ر     و 

 
أ كِنَّ 

َٰ 
ل و  ن ذِيرا  و  شِيرا  ب  اسِ  ِلنَّ

 
ل ة  افَّٓ

 
ا ك

َّ
ا   لنَّاسِ ٱإِل

 
  ل

مُون  
 
علۡ   ي 

 
19 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 48 
20 M. Munir dkk. Metode Dakwah (Cet.IV; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), h. 257 
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Terjemahnya:  

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 

sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 

tiada mengetahui.21 

 

Tandzir dalam istilah dakwah adalah penyampaian dakwah 

yang berisi peringatan terhadap manusia tentang adanya 

kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya. Tandzir  adalah 

ungkapan yang mengandung unsur peringatan kepada orang yang 

tidak beriman atau kepada orang melakukan perbuatan dosa atau 

hanya untuk tindakan preventif agar tidak terjerumus pada 

perbuatan dosa dengan bentuk ancaman berupa siksa di hari 

kiamat.22 

Tabsyir dan tandzir merupakan salah satu dari beberap 

pendekatan dakwah yang dikenalkan oleh al-Qur’an karena 

hakikat mad’u adalah manusia yang memiliki sifat dan karakter 

manusiawi, yakni makhluk yang mencintai kesenangan material, 

ingin mempunyai masa depan yang bahagia, senang terhadap 

penghargaan, ingin terhindar dari malapetaka dan bencana, uslub 

dakwah yang diintrodusir al-Qur’an, ditemukan nada atau 

pendekatannya sesuai dengan sifat dan karakter dari manusia, 

yakni tabsyir dan tandzir.23 

5. Tarbiyah dan Ta’lim 

Tarbiyah dan ta’lim adalah dua istilah yang bermakna pendidikan 

dan pengajaran. Dalam proses empiriknya, kedua kegiatan 

tersebut lebih mendahulukan proses pengajaran karena 

pengajaran yang dimaksudkan adalah mengajar atau memberi 

pelajaran berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan. Sedangkan 

Pendidikan atau mendidik manusia agar memiliki pengetahuan 

dan penyelidikan yang dipelajarinya benar-benar menjadi sadar 

 
21 Kementrian Agama RI, Al qur’an dan Terjemahnya, h.688 
22M. Munir dkk. Metode Dakwah, h. 263  
23 Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, h. 74 
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akan hakikat keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

yang pada akhirnya mampu memahami aqidah dan syari’ah 

sebagai jalan hidup yang harus ditempuh. 

6. Tadzkir dan Tanbih 

Tadzkir dan tanbih kadang diartikan sebagai peringatan. Istilah 

tadzkirah dalam al-Qur’an diartikan sebagai peringatan, istilah 

tersebut terulang sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat dalam 

Q.S. Thaha (20:2-3)”  

 
 
ل ا ع  لنۡ  نز 

 
آ أ ان  ٱيكۡ  م  ىَٰٓ  لقُۡرۡء  شۡق  ا لِت 

َّ
ة إِل ذكِۡر  ىَٰ   ت  خۡش  ن ي  م  ِ

 
 ل

“Kami tidak menurunkan al-Qur’an ini kepadamu agar kamu 

menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang taat 

kepada Allah”, sedangkan tanbih digunakan dalam term dakwah 

untuk memperkuat dan mempertegas makna ini kepada tadzkirah. 

Istilah tadzkir dan tanbih merupakan kalimat mutaradif (adanan 

yang hampir mirip) yang artinya “peringatan” dan penyadaran”. 

Fungsi dan wilayah tugas tadzkir dan tanbih adalah penyegaran 

dan pengingat kembali, menggiring kesadaran terhadap apa yang 

sudah diketahui untuk merefleksikan amal saleh. Upaya ini 

menjadi tugas para rasul, para ulama atau para da’i/mubaligh.24 

 

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Dakwah 

Dasar dakwah mencakup semua aspek yang berkenaan dengan 

sandaran kegiatan dakwah serta petunjuk kegiatan yang menjadi 

pedoman dalam berdakwah. Sedikitnya ada lima sumber dalam 

berdakwah yakni: al-Qur’an, as-Sunnah, perjalanan hidup Rasul, 

perjalanan hidup para sahabat dan kegiatan para ulama dalam 

berdakwah. Kelima sumber tersebut diringkas menjadi dua 

sumber: syari’ah Islam dan praktek kegiatan dakwah. 

Islam sebagai agama risalah mewajibkan umatnya untuk 

melaksnakan amar ma’ruf dan nahi mungkar atau berdakwah. 

 
24 Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, h. 72-73 
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Para ulama sepakat bahwa dakwah Islam itu hukumnya wajib, 

mengenai klasifikasi wajibnya para ulama berbeda pendapat 

tentang wajib ain artinya kewajiban seluruh umat manusia dalam 

keadaan dan situasi apapun dan keadaan apapun memiliki 

kewajiban berdakwah. Dan ada juga ulama mengkategorikan 

sebagai wajib kifayah. Di dalam terdapat banyak ayat-ayat al-

Qur’an tentang kewajiban berdakwah bagi umat Islam, lafaz ma’ruf 

sebanyak 38 kali sedangkan lafaz mungkar sebanyak 16 kali.25 

Dalil tentang kewajiban berdakwah terdapat dalam al-Qur’an di 

antaranya sebagai berikut: 

a) Q.S. Ali Imran 104 

ى  
 
إِل ي دعُۡون   ة  مَّ

ُ
أ مۡ 

ُ
نك ن م ِ

ُ
ك لۡت  يرِۡ ٱو  ي أمُۡرُون    لۡخ  عرُۡوفِ ٱبِ   و  ونۡ    لمۡ  نهۡ  ي    و 

نِ  رِ  ٱ ع 
 
ئِك   لمُۡنك

َٰٓ 
وْل

ُ
أ   لمُۡفلِۡحُون  ٱ هُمُ  و 

 Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.26 

Mengenai hukum dakwah terjadi kontradiksi apakah jenis 

kewajiban dakwah ditujukan kepada setiap individu atau kepada 

sekelompok manusia, perbedaan pendapat tersebut disebabkan 

pada pemahaman tentang dalil naqli, dan karena kondisi 

pengetahuan dan kemampuan manusia yang beragama dalam 

memahami al-Qur’an. 

Imam Ar-Razi memberikan penafsiran dari huruf mim dalam 

ayat tersebut bukan li at tab-id (pembatasan), dengan alasan 

bahwa Allah swt., mewajibkan tugas amar ma’ruf nahi mungkar 

atas seluruh umat Islam27 

 
25 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 38 
26 Kementrian Agama, Al Quran dan Terjemahnya, h.. 93 
27Imam Fahruddin ar Razi, Mafatihul Ghaib jilid III, (Beirut: Dar al-

fikr, 2005), h. 1745 
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Sebagian ulama yang memahami kata “min” dalam ayat Ali 

Imran 104 sebagai li at-tab’idh (pembatasan), dengan alasan 

bahwa kalangan umat Islam ada yang tidak mampu menegakkan 

hal ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Tugas mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah kemungkaran hanya dibebankan kepada 

golongan ulama saja karena mereka yang lebih mengetahui hal-hal 

yang baik (ma’ruf) dan yang mungkar. Pembebanan ini hanya 

ditujukan kepada yang berilmu saja, bukan kepada orang yang 

tidak berilmu. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada fungsi 

“min” yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada hukum 

berdakwah itu sendiri. Jika “min” berfungsi li at-tab’idh, yang 

berarti sebagian umat, maka hukumnya adalah fardu kifayah, 

akan tetapi jika “min” berfungsi  lil bayan (sebagai penjelas), maka 

hukum dakwah itu menjadi fardu ain bagi setiap muslim.28 

Menurut M. Quraisy Shihab, kata minkum pada ayat 104 dari 

Ali Imran tersebut bahwa ulama yang memahami arti sebagian 

bahwa perintah dakwah yang diperintahkan dalam ayat tersebut 

tidak tertuju kepada setiap orang. Yang memahami demikian, ayat 

ini terbagi dua macam perintah. Pertama; kepada seluruh umat 

Islam untuk membentuk dan menyiapkan suatu kelompok khusus 

yang bertugas melaksnakan dakwah kepada kebaikan serta 

mencegah kemungkaran. Perintah pertama bisa ditujukan kepada 

Lembaga kemasyarakatan yang tugasnya adalah melaksanakan 

dakwah dan kegiatan-kegiatan khusus yang melancarkan 

pelaksanaan dakwah. Perintah kedua adalah dakwah yang 

dilaksanakan ini menyangkut amar ma’ruf nahi mungkar.29  

Perbedaan pendapat tentang hukum dakwah tersebut tidak 

menjadi bahan perdebatan yang justru melemahkan strategi 

dalam pengembangan dakwah Islam. Menurut M. Natsir yang 

dikutip oleh Ali Aziz bahwa pada prinsipnya semua umat Islam 

adalah juru dakwah di tempatnya masing-masing, namun dalam 

pelaksanaan dari kegiatan dakwahnya tetap harus dipercayakan 

kepada korps juru dakwah yang ahli di bidangnya, meskipun 

beban menjalankan dengan baik wajib dipikul oleh seluruh 

anggota masyarakat Islam, dengan harta, tenaga dan pikirannya.30 

 
28Cahyadi Takariawan, Prinsip-prinsip Dakwah (Yogyakarta: Izzan 

Pustaka, 2004), h. 3  
29 M. Quraisy Shihab, Tafsir al Misbah, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 

2007), h. 173 
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b) Q.S Ali Imran 110  

خرِۡ  
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يرۡ  أ نتُمۡ خ 

ُ
أۡمُرُون  بِ ك اسِ ت  تۡ لِلنَّ عرُۡوفِ ٱج  ونۡ    لمۡ  نهۡ  ت  نِ   و    ع 

رِ ٱ
 
تُؤۡمِنُون    لمُۡنك وۡ  للَّّهِ ٱبِ   و 

 
ل ن    و  ام     ء 

ُ
هلۡ

 
بِ ٱ   أ ان    لكِۡت َٰ ك 

 
يرۡ  ل نهُۡمُ  خ  هُم  م ِ

َّ
ا ل

رُهُمُ  لمُۡؤۡمِنُون  ٱ كۡث 
 
أ سِقُون  ٱ و    لۡف َٰ

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.31 

Ayat Ali Imran 110 ini merupakan penegasan bahwa umat 

Nabi Muhammad merupakan umat terbaik dari umat sebelumnya, 

hal tersebut disebabkan karena umat Islam memiliki 3 karakter 

yang sekaligus menjadi tugas pokok, ketiga karakter yang dimiliki 

oleh umat Nabi Muhammad adalah: 

a. Mengajak kepada kebaikan 

b. Mencegah kemungkaran 

c. Beriman kepada Allah swt., sebagai pondasi utama untuk 

segalanya.32 

Menurut Asmuni Syukir, hukum dakwah adalah wajib bagi 

setiap muslim, karena hukum Islam tidak mengharuskan umat 

Islam untuk selalu memperoleh hasil yang maksimal, akan tetapi 

usaha yang diharuskan maksimal sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki, sedangkan berhasil atau tidaknya dakwah 

 
30Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah (Yogyakarta: 

Sipress, 1999), h. 53 

 
31 Kementrian Agama, Al Quran dan Terjemahnya, h..94 
32 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…, h. 38 
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merupakan urusan Allah,33 hal terdapat pada firman Allah dalam 

al-Qur’an Surah at-Tahrim (66:6): 

ا   يُّه 
 
أ ذِين  ٱي َٰٓ

َّ
   ل

ْ
نُوا ام     ء 

ْ
مۡ  قُوآ

ُ
ك نفُس 

 
مۡ  أ

ُ
هلِۡيك

 
أ ا  ن ار  و  قُودُه  و    لنَّاسُ ٱا 

ةُ ٱو   ار  ج  ا  لۡحِ يهۡ 
 
ل ة    ع 

 
ئِك

َٰٓ 
ل اظ  م 

 
عصُۡون     غِل ي  ا 

َّ
ل اد  آ  للَّّ  ٱشِد  هُمۡ   م  ر  م 

 
  أ

ون  
ُ
ل فعۡ  ي  ا و  رُون   م     يُؤمۡ 

Terjemahnya:     

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.34  

Uraian dari beberapa pendapat para ulama tentang hukum 

dakwah bahwa dakwah hukumnya wajib baik secara kolektif bagi 

yang memiliki kemampuan dalam berdakwah, maupun dakwah 

wajib secara individu dalam menuntut ilmu agar memiliki 

kemampuan untuk berdakwah. Kewajiban dakwah berada pada 

bagian yang menjadi prioritas umat Islam secara menyeluruh.  

 

C.  Hadis  

Dasar kewajiban dakwah selain yang terdapat dalam al-Qur’an 

juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw., di dalam beberapa 

hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

 
33 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Startegi Dakwah Islam (Surabaya: al 

Ikhlas, 2000), h.27 
34Mohammad Taufiq, Quran in the Word…, QS 66: 6. 
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عْتُ رَسُولَ اللهي صلى الله عليه وسلم يَ قُوْلُ: »مَنْ  يَ اللهُ عَنْهُ، قاَلَ: سَيَ عَنْ أَبِي سَعييْدٍ الخدُْريييِّ رَضي
فبَيقَلْبيهي  فإَينْ لََْ يَستَطيعْ  فبَيليسَانيهي،  فإَينْ لََْ يَستَطيعْ  بييَديهي،  هُْ  فَ لْيُ غَيِيِّ مُنْكَراً  نْكُمْ  مي رأََى 

يْْاَني رَوَاهُ مُسْليم  وَذَليكَ أَضْ   .35عَفُ الإي
Artinya:  

 Dari Abi Sa’id al Khudariyi ra. Berkata: aku telah mendengar 

Rasulullah bersabda: Barang siapa di antara kamu melihat 

kemunkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan 

tanganya (kekuatan atau kekuasaan), jika tidak sanggup, 

maka cegahlah dengan lisannya; dan jika tidak mampu, 

maka cegahlah dengan hati, maka itu merupakan selemah-

lemah iman.  

Hadis Abu Said ini menjelaskan  mengenai tingkatan dalam 

mengingkari kemungkaran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya 

orang yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan 

tangannya, maka dia wajib menempuh cara tersebut. Namun yang 

perlu diperhatikan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang 

yang memiliki kemampuan/kekuasaan terhadap orang yang ada di 

bawahnya. 

 

D. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah semua komponen-komponen yang 

selalu ada dalam kegiatan dakwah. Tata sukayat membagi unsur-

unsur dakwah menjadi lima bagian yaitu36: 

1. Da’i (Subjek Dakwah) 

Da’i atau subjek dakwah adalah orang menyampaikan pesan 

dakwah atau orang menyebarluaskan ajaran agama kepada 

masyarakat umum (public). Secara praktis pengertian subjek 

dakwah (da’i) terbagi dua yaitu, pertama da’i adalah setiap muslim 

 
35HR.Muslim, Shahih Muslim, Juz I, (Bairut; Dar al Fikr; t.t), h.46-47 

 
36Tata Sukayat, Quantum Dakwah (Jakarta: Rineka , 2009), h.25-

50 
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atau muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai 

kewajiban yang melekat dan tidak terpisahkan dari misi sebagai  

Islam sesuai dengan perintah "balligu anni walau ayat”   kedua da’i 

dikhususkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu 

dalam bidang dakwah dan mempraktekkan keahlian tersebut 

untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan kemampuan 

yang dimiliki baik dari segi penguasaan konsep, teori maupun 

metode tertentu dalam berdakwah.37 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara 

lisan, tulisan ataupun perbuatan baik sebagai individu, kelompok 

atau bentuk organisasi atau lembaga. Da’i adalah unsur dakwah 

yang paling penting, tanpa da’i Islam tidak bisa terwujud sebagai 

ideologi dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai ideologi 

harus disampaikan kepada objek dakwah agar  terwujud sebagai 

cita-cita ketika ada manusia yang menyebarkan.38 

Abul A’la al Maududi dalam bukunya ”Tadzkiratud Du’atil 

Islam” menjelaskan bahwa seorang da’i harus memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

a. Sanggup memerangi musuh dalam dirinya sendiri yaitu hawa 

nafsu untuk taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya 

sebelum memerangi hawa nafsu orang lain 

b. Sanggup berhijrah dari hal-hal maksiat yang dapat 

merendahkan dirinya dihadapan Allah dan dihadapan 

masyarakat 

c. Mampu menjadi uswatun hasanah dengan budi pekerti dan 

akhlak bagi masyarakat yang menjadi mad’unya 

d. Memiliki persiapan mental seperti; sabar yang meliputi teliti, 

tekad yang kuat, tidak bersikap pesimis dan putus asa, 

senantiasa menjaga keseimbangan akal dan emosi, senang 

memberi pertolongan kepada orang, memiliki semangat 

 
37 Awaluddin Pimay, Metodologi Dakwah (Semarang: Rasail, 

2006), h. 21-22 
38 Hamzah Ya’qub,  Publisistik Islam (Bandung: CV Diponegoro, 

2000), h. 37 
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yang tinggi dalam mencapai tujuan, menyediakan diri untuk 

bekerja terus menerus secara teratur dan 

berkesinambungan.39 

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da’i atau subjek 

dakwah menurut Hamzah Ya’qub adalah; 

a. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul  

b. Memiliki pengetahuan yang menjadi alat kelengkapan dakwah 

seperti ilmu dakwah, psikologi dan sebagainya. 

c. Penyantun dan lapang dada, jangan keras dan berpandangan 

sempit, kalau demikian maka manusia akan lari. Allah swt 

berfirman Ali Imran: 159: 

ا غ لِيظ   … ظًّ نت  ف 
ُ
وۡ ك

 
ل لۡبِ ٱ و    لۡق 

 
 ٱل

ْ
وا ضُّ ولِۡك    مِنۡ  نف   … ح 

Terjemahnya: 

…. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

….40 

d. Berani dalam menyatakan dan membela dan 

mempertahankan kebenaran.41 

Subjek dakwah adalah faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan aktivitas dakwah. Seorang subjek dakwah atau 

Lembaga dakwah hendaknya mampu menjadi penggerak dakwah 

yang professional, baik gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

individual kolektif, profesionalisme amat dibutuhkan, termasuk 

profesionalisme Lembaga-lembaga dakwah. Kesiapan subjek 

dakwah baik penguasaan materi, maupun penguasaan terhadap 

 
39 Abdul A’la Al Maududi, Tadzkiratud Duatil Islam, diterjemahkan 

oleh Aswadi Syukur dengan Judul Beberapa Petunjuk untuk Juru Dakwah, 

Edisi revisi  (Bandung: Al Ma’rif, 1997), h. 36 
40 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 103 
41 Hamzah Ya’qub,  Publisistik Islam, h. 50 
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metode, media dan psikologi menentukan gerakan dakwah untuk 

mencapai keberhasilannya.42 

2. Objek Dakwah (mad’u) 

Objek dakwah atau mad’u adalah manusia, baik dirinya sendiri 

atau orang lain. Islam diturunkan bukan hanya untuk sekelompok 

manusia, tetapi untuk seluruh umat manusia termasuk da’i. 

Bahkan seorang da’i harus mampu memberikan contoh teladan 

terhadap orang lain sesuai dengan fungsinya sebagai pemimpin. 

Menurut Abdul Munir Mulkhan, objek dakwah (mad’u) ada 

dua sasaran, yaitu umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah 

adalah masyarakat yang non muslim sedangkan umat ijabah 

adalah mereka yang sudah menganut agama Islam. Kepada umat 

yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak 

mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan bagi mereka 

yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan 

kualitas keimanan mereka.43 

Mad’u adalah objek dakwah yang diajak menuju Islam. Objek 

dakwah adalah manusia secara keseluruhan yang tidak dibatasi 

oleh agama, jenis kelamin, usia, suku, ras, geografis, warna kulit, 

profesi dan lainnya.44 Manusia yang menjadi sasaran dakwah atau 

penerima dakwah, baik individu maupun kelompok baik yang 

beragama Islam maupun non Islam atau manusia secara 

keseluruhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Saba’ (34:28) 

كۡث ر   
 
أ كِنَّ 

َٰ 
ل و  ن ذِيرٗا  و  شِيرٗا  ب  اسِ  ِلنَّ

 
ل ةٗ  افَّٓ

 
ا ك

َّ
إِل ك   لۡن َٰ رۡس 

 
أ آ  م  ا  ٱو 

 
ل لنَّاسِ 

مُون  
 
علۡ  ي 

 

 
42 Syamsul Munir Amin, Metode Dakwah, h. 13 
43Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rakayasa 

Membangun Agama dan Peradaban (Jakarta: Kencana, 2011), h. 155  
44 Tata Sukayat, Quantum Dakwah, h. 30 



Strategi Pengembangan Dakwah 

22 |  

Terjemahnya:  

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 

sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 

tiada mengetahui.45 

Klasifikasi mad’u tidak berkaitan dengan kelompok atau 

memetakan golongan manusia atas manusia lainnya. Klasifikasi 

mad’u bertujuan memperoleh pengetahuan tentang karakter-

karakter yang dimiliki oleh mad’u yang tidak ada pada mad’u lain. 

Di dalam al-Qur’an terdapat isyarat bahwa kaum muslimin itu 

terbagi menjadi 3 macam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S 

Fathir: 32 

ا   ثۡن  ورۡ 
 
أ ب   ٱثُمَّ  ذِين   ٱلكِۡت َٰ

َّ
فسِۡهِۦ  ٱ ل ن  ِ

 
ل الِمٞ  ظ  مِنهُۡمۡ  ف  ادِن ا   عِب  مِنۡ  ا  يۡن  ف  صطۡ 

ابِقُُۢ بِ  س  مِنهُۡمۡ  و  صِدٞ  قۡت  مُّ مِنهُۡم  بِإِذنِۡ  ٱ و  تِ  يرۡ َٰ هُو   ٱلۡخ  لِك   ذ َٰ   ِ   ٱللَّّ
ُ

ضلۡ لۡف 

بِيرُ ٱ
 
 لكۡ

Terjemahnya: 

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang 
Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara 
mereka ada yang menganiaya diri sendiri dan di antara 
mereka ada yang pertengahan dan mereka di antara 
mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan 
dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang 
amat besar.46 

Klasifikasi mad’u untuk mengetahui karakter-karakter mad’u, 

untuk menentukan kebijakan dakwah tentang bagaimana cara 

menyikapi dan berinteraksi dengan masing-masing kelompok 

manusia tersebut sekaligus sebagai pengamalan dari hadis Nabi 

“khatib al na ala qadri uqulihim” yang berarti berkomunikasilah 

 
45 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 688 
46Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 700 
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dengan taraf penalaran mereka. Klasifikasi mad’u untuk 

menentukan metode dakwah yang efektif dan efisien.47 

a) Mad’u Menurut Sikap Terhadap Dakwah 

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya ushul al dakwah yang dikutif 

oleh Hariyanto dalam jurnal Tasamuh, mengelompokkan manusia 

dalam empat ketegori berdasarkan sikap terhadap dakwah. Empat 

kategori tersebut adalah: 

a. Al mala’ (pemuka masyarakat) 

Kelompok ini dalam al-Qur’an diartikan untuk kelompok 

sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat (asyraf al 

qaum), pemimpin masyarakat (ru’usahum), atau memiliki 

wewenang atas masyarakat (sahadatun). Menurut Al 

Ashfahany menerjemahkan al mala sebagai suatu kelompok 

orang yang memiliki pengaruh atas pandangan umum baik 

atas kewibawaannya maupun besarnya.48 

b. Jumhur al Nas (mayoritas manusia)  

Kelompok ini adalah kelompok mayoritas, yakni kelompok 

terbesar dalam masyarakat. Jumhur al nas adalah kelompok 

mayoritas manusia dan paling tanggap menerima seruan 

dan ajakan dakwah  

c. Kelompok munafiqun adalah kelompok opotunis yang 

menyembunyikan kekufuran dibalik keislamannya. 

d. Kelompok al usat adalah kelompok yang masih bimbang 

dalam menerima kebenaran. Keimanan mereka yang tipis 

dinilai cukup untuk menahannya dari perbuatan-perbuatan 

maksiat  sekalipun telah menyatakan keislamannya.49 

 
47Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rakayasa 

Membangun Agama dan Peradaban, h. 73 
48Hariyanto, Relasi Kredibiltas Dai dan Kebutuhan Mad’u dalam 

Mencapai Tujuan Dakwah, “Jurnal Tasamuh” volume 16 no Juni 2018, h. 

72-73 
49Hariyanto, Relasi Kredibiltas Dai dan Kebutuhan Mad’u dalam 

Mencapai Tujuan Dakwah, “Jurnal Tasamuh, h. 74 
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b) Kelompok Mad’u berdasarkan Antusiasnya kepada Dakwah 

Kelompok mad’u yang antusias terhadap seruan dakwah, menurut 

Wahbah al Zuhayli yang dikutip oleh Hariyanto menyebutkan  

bahwa di dalam al-Qur’an terdapat tiga kelompok mad’u yaitu: 

a. Kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran (al 

sabiquna bi al khirat), kelompok ini golongan mad’u yang 

cenderung antusias kebaikan dan tanggap terhadap seruan 

dakwah 

b. Kelompok pertengahan (muqthasid), golongan pertengahan, 

kelompok kedua ini adalah orang-orang yang yang 

mengerjakan kebijakan-kebijakan agama dan meninggalkan 

yang diharamkan dan kurang tanggap terhadap kebaikan 

yang dianjurkan. 

c. Kelompok yang menzalimi diri sendiri (zhalim linafsi) adalah 

kelompok yang sedang melampaui batasan-batasan agama, 

dan senantiasa mengerjakan larangan agama,50 kelompok ini 

yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat. 

c) Kelompok Mad’u berdasarkan Kemampuan Menangkap Pesan 

Dakwah 

Pengelompokan mad’u berdasarkan kemampuannya dalam 

menangkap pesan dakwah, dalam hal ini  terdapat golongan  

orang yang bersinggungan dengan kebenaran disebabkan 

pengetahuannya yang mendalam. Kelompok ini terdiri dari para 

ilmuan, pemikir dan para sarjana.51 

Mad’u dalam kelompok ini secara hirarkis berasal dari 

kelompok elit hingga level bawah. Kemampuan seseorang 

menerima pesan terkait erat dengan kedalamannya memahami 

agama serta hakikat. 

 
50Hariyanto, Relasi Kredibiltas Dai dan Kebutuhan Mad’u dalam 

Mencapai Tujuan Dakwah, “Jurnal Tasamuh, h. 74-75 
51Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rakayasa 

Membangun Agama dan Peradaban, h.193 
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d) Mad’u berdasarkan Keyakinannya 

Mad’u berdasarkan pandangan ini terbagi dua kelompok, muslim 

dan non muslim. Pada pemaparan 3 kategori mad’u sebelumnya 

berfokus kepada muslim, sehingga kategori ini lebih ditekankan 

kepada mad’u non muslim. Kelompok mad’u ini yang disebut 

sebagai kafir (harbi) yang dapat eksis dalam setiap kelompok 

penganut agama. Kepada ini da’i tidak dianjurkan untuk 

menunjukkan sikap bersahabat dalam meyampaikan kebenaran. 

Sikap tegas (al ghilz) dan tegas (tasydid), bukan lagi tabligh dan 

pertemanan (al rifaq).52 

3. Maddah (materi dakwah) 

Materi dakwah adalah ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang 

tercantum dalam al-Qur’an dan hadis atau mencakup pendapat 

para ulama atau lebih luas dari itu. Tujuan utama dari dakwah 

mengajak objek dakwah ke jalan yang benar yang di ridhai oleh 

Allah swt. Materi dakwah adalah isi atau materi yang disampaikan 

da’i kepada mad’u yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis yang 

meliputi aqidah, syari’ah, muamalah dan akhlak dengan berbagai 

cabang ilmu yang diperoleh darinya. Materi yang disampaikan oleh 

da’i harus sesuai dengan bidang keahlian dan harus sesuai 

dengan metode dan media serta objek dakwahnya, dalam hal ini 

yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. 

M Munir dan Wahyu Ilahi membagi materi dakwah menjadi 

empat kelompok yaitu:53 

1. Akidah. Akidah memiliki pengaruh terhadap pembentukan 

karakter manusia. Akidah sebagai materi utama dari dakwah 

yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan keyakinan lain di 

antaranya: 1) Keterbukaan melalui syahadat, hal ini 

mengukuh jati diri seorang muslim, 2) memiliki pandangan 

 
52Ilyas Ismail, Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rakayasa 

Membangun Agama dan Peradaban, h. 199 
53M. Munir dan Wahyu  Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2009), h.24-31 
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yang universal bahwa Allah adalah rabb semesta, 3) 

keselarasan antara iman dan amal perbuatan. Dalam ibadah 

pokok sebagai manifestasi dari nilai keimanan yang 

dipadukan dengan proses perbaikan dan pengembangan diri 

untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. 

2. Masalah syari’ah. Pesan syari’ah berhubungan nilai-nilai 

syari’ah atau hukum Islam, syari’ah sangat luas dan bersifat 

mengikat bagi seluruh umat Islam. Syari’ah bersifat 

universal berlaku kepada seluruh umat manusia, di dalam 

dibahas tentang hak-hak muslim dan non muslim. Materi 

dakwah yang menyajikan unsur syari’ah dapat memberikan 

gambaran dan informasi tentang hukum wajib, mubah, 

makruh dan yang dilarang. 

3. Masalah muamalah. Perkara muamalah yang berkaitan 

hubungan antara sesama manusia 

4. Akhlak. Akhlak merupakan pendidikan jiwa agar jiwa 

seseorang dapat bersih dari sifat-sifat yang tercela dan 

dihiasi dengan sifat-sifat terpuji seperti persaudaraan dan 

saling tolong menolong antar sesama  manusia, sabar, 

tabah, belas kasihan, pemurah dan sifat-sifat terpuji 

lainnya.54  

4.  Washilah (Media Dakwah) 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad’u, untuk 

menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah 

menggunakan berbagai wasilah. 

Media dakwah adalah sarana yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Dedy Mulyana 

media bisa merujuk pada alat maupun dalam bentuk pesan, baik 

verbal maupun non verbal seperti cahaya dan suara saluran juga 

bisa merujuk pada penyajian, seperti tatap muka langsung atau 

 
54M. Masyhur Amin, Dakwah Islam dan Pesan Moral (Yogyakarta: 

Kurnia Kalam Smesta, 2002), h. 15 
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lewat media, seperti surat kabar, majalah, radio maupun 

televisi.55 

Alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. 

Hamzah Ya’qub membagi media dakwah menjadi lima: 

a. Lisan. Inilah media yang paling sederhana yang 

menggunakan  lidah dan suara. Media ini berbentuk pidato, 

ceramah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya 

b. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, 

surat kabar, spanduk dan sebagainya 

c. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur dan 

sebagainya 

d. Audio visual adalah media dakwah yang tidak dapat 

merangsang indra pendengaran, penglihatan, atau keduanya, 

seperti televisi, film, OHP, internet dan sebagainya 

e. Akhlak adalah media dakwah melalui perbuatan-perbuatan 

nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung 

dapat dilihat dan didengarkan oleh mad’u56. 

5.  Uslub Dakwah (Metode Dakwah) 

Metode dakwah adalah cara digunakan oleh da’i untuk 

menyampaikan materi dakwah sangat penting peranannya dalam 

penyampaian dakwah, metode yang tidak benar, meskipun materi 

yang disampaikan baik, maka pesan baik tersebut bisa ditolak. 

Seorang da’i harus jeli dan bijak dalam memilih metode, sebab 

metode mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dakwah.57 

Metode dakwah dalam al-Qur’an salah satunya merujuk pada 

surah an Nahl (16): 125: 

 
55Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: 

Rosdakarya, 2000, h.64 
56Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Cet. I; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 20-21 
57Acep Arifuddin, Pengembangan Metode Dakwah (Cet.I; Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 8 
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بِ ٱ ك   ِ
ب  ر  بِيلِ  س  ىَٰ 

 
إِل و  ٱدعُۡ  ةِ  كمۡ  ةِ  ٱلۡحِ وعِۡظ  بِ ٱلمۡ  دِلهُۡم  ج َٰ و  ةِ   ن  تِي  ٱلۡح س 

َّ
ل

مُ  
 
علۡ

 
أ هُو   و  بِيلِهِۦ  س  ن  ع   

َّ
ل ض  ن  بِم  مُ 

 
علۡ

 
أ هُو   بَّك   ر  إِنَّ  نُ   حسۡ 

 
أ هِي  

دِين   ٱبِ   لمُۡهۡت 
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.58 

Dari ayat tersebut, terdapat tiga metode yang menjadi dasar 

dalam pelaksanaan dakwah: 

a. Hikmah; yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada 

kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran 

Islam selanjutnya mereka tidak lagi terpaksa atau 

keberatan.  

Metode hikmah dalam kegiatan dakwah muncul dengan 

berbagai bentuk, seperti mengenal strata mad’u, kapan 

harus bicara dan kapan harus diam, mencari titik temu, 

toleran tanpa kehilangan sibghah, memilih kata yang tepat, 

cara berpisah, uswatun hasanah dan lisan lil hal atau 

komunikasi yang benar yang menyentuh jiwa.59 

b. Mauidhah hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan 

nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan 

kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran Islam 

disampaikan itu dapat menyentuh hati sanubari seseorang, 

sehingga mad’u terdorong untuk berbuat baik. 

 
58 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 421 
59 Acep Arifuddin, Pengembangan Metode Dakwah, h.9 
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c. Mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran 

dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak 

memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan 

menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. Metode dakwah al 

mujadalah dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu metode 

debat, al hiwar (dialog) dan as ilah wa ajwibah (tanya 

jawab.60 

Selain metode dakwah tersebut di atas ada metode  dakwah 

yang biasa digunakan yaitu metode dakwah bi al hal (da’wah bi al-

lisa al hal), yakni cara berdakwah dengan pendekatan tindakan 

nyata atau dakwah dengan amal saleh61. Dakwah bi al hal 

merupakan tindakan yang mengarah pada penggerakan mad’u, 

seperti pengembangan masyarakat Islam melalui pendidikan, 

ekonomi dan sebagainya. 

6. Efek Dakwah (Atsar) 

Efek atau umpan balik dari proses dakwah atau reaksi yang 

ditimbulkan oleh aksi dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat yang 

dikutip oleh Acep Arifuddin bahwa efek dapat terjadi pada tataran 

yaitu: 

a. Efek Kognitif. Terjadi perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan 

dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan 

atau informasi 

b. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi 

segala yang berkaitan dengan emosi, sikap serta nilai 

c. Efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat 

diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau 

kebiasaan tindakan berperilaku.62 

 
60Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h.22  
61 Acep Arifuddin, Pengembangan Metode Dakwah, h. 12 
62 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 21 
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E. Tujuan Dakwah 

Tujuan dakwah merupakan cita-cita atau nilai yang akan dicapai 

dalam kegiatan dakwah. Tujuan tersebut pada hakikatnya adalah 

sama dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad saw. Dengan 

kata lain tujuan dakwah adalah sama dengan tujuan 

diturunkannya agama Islam itu sendiri. Sebab dakwah 

dilaksanakan adalah bertujuan menyebarkan ajaran Islam dalam 

kehidupan umat manusia. 

Menurut Rosyad Shaleh yang dikutip oleh Muhammad 

Iskandar macam63 yaitu: 

a. Tujuan umum (mayor objektive) 

Tujuan utama dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang ingin 

dicapai oleh seluruh tindakan dakwah. Untuk tercapainya 

tujuan tersebut semua penyusunan rencana dan tindakan 

dakwah harus ditujukan dan diarahkan kepadanya. Tujuan 

utama tersebut yaitu terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang di 

ridhai oleh Allah swt. 

b. Tujuan departemental (minor Objektive) 

Tujuan ini merupakan tujuan perantara, tujuan berintikan 

nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan yang diridhai oleh Allah swt., masing-masing 

sesuai dengan bidang kehidupan yang dibinanya. 

Dengan demikian dakwah bertujuan memproses dan setiap 

individu serta membentuknya sesuai dengan pola yang dihendaki 

oleh Allah swt dan Rasul-Nya, sehingga masyarakat dan individu 

memiliki keyakinan yang tinggi terhadap nilai-nilai agama yang 

dianutnya yang sesuai dengan tuntunan hati nuraninya. 

Menurut Shalahuddin Sanusi dalam bukunya Pembahasan 

Sekitar Prinsip-prinsip Dakwah Islam yang dikutip oleh Muhammad 

 
63Muhammad Iskandar, Ilmu Dakwah (Palopo: LPK STAIN Palopo, 

2008), h 13 
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Iskandar, bahwa untuk mencapai tujuan dakwah harus dibagi 

menurut tingkatan usaha dalam rangka mencapai tujuan akhir 

yaitu:64 

1) Tujuan Hakiki Dakwah 

Dakwah merupakan pokok segala tujuan yang kepadanya seluruh 

alam ini dikembalikan dan kepadanya pula segala sesuatu harus 

ditujukan. Yang menjadi pokok dalam dakwah adalah menyeru 

manusia kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

Fushilat: (41) : 33 

عُون   دَّ ى    ت 
 
إِل آ  ع  د  مّ َِّن  ا 

ٗ
ولۡ ق  ا 

ٗ
مِن   ٱنُزُل إِنَّنِي   

 
ال ق  و  لِحٗا  ص َٰ  

 
مِل ع  و   ِ للَّّ

 لمُۡسلِۡمِين  ٱ
Terjemahnya: 

  Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 

yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang 

saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang menyerah diri?65 

2) Tujuan Umum Dakwah 

Tujuan umum dakwah identik dengan tujuan hidup manusia dan 

maksud diturunkannya Islam itu sendiri. Tujuan umum dakwah ini 

menuntun manusia menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah di 

muka bumi dan sebagai hamba Allah yang wajib mentaati segala 

perintah-Nya serta memakmurkan bumi dengan nilai budaya yang 

islami Q.S Hud (11): 61 

 
 
إِل ومِۡ  و  ق   ي َٰ

 
ال لِحٗا  ق  اهُمۡ ص َٰ خ 

 
مُود  أ   ٱىَٰ ث 

ْ
يرُۡه ُۥ  ٱعۡبُدُوا هٍ غ 

َٰ 
نۡ إِل م م ِ

ُ
ك

 
ا ل للَّّ  م 

ن   م م ِ
ُ
ك

 
أ نش 

 
رۡضِ و  ٱهُو  أ

 
مۡ ٱلأۡ

ُ
ر ك عمۡ   .…سۡت 

 
64Muhammad Iskandar, Ilmu Dakwah, h.15-18  
65Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h.778 



Strategi Pengembangan Dakwah 

32 |  

Terjemahnya:  

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya…..66 

3) Tujuan khusus Dakwah 

Tujuan khusus dakwah adalah mengisi setiap segi kehidupan 

manusia dan memberikan bimbingan dan pimpinan bagi seluruh 

golongan masyarakat menurut keadaan dan persoalannya, 

sehingga ajaran Islam dapat berintegrasi dan mewarnai seluruh 

sektor hidup dan kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dakwah menghadapi tiap-tiap golongan atau pribadi 

menurut keadaan dan persoalan masing-masing yang disebut 

pembentukan pribadi muslim. 

4) Tujuan Urgen Dakwah 

Tujuan ini adalah memecahkan masalah dan menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang gawat yang meminta penyelesaian dan 

pemecahan dengan segera. Tujuan urgen dakwah meliputi: 1) 

memberikan penerangan dan pendidikan kepada umat tentang 

ajaran Islam, 2) menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek 

kehidupan dan melaksanakan pembangunan masyarakat dalam 

berbagai bidang, 3) menghentikan perpecahan dan pertentangan 

dikalangan umat Islam dan membawa ke arah persatuan umat. 

5) Tujuan Insedentil Dakwah 

Tujuan ini adalah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-

persoalan yang sewaktu-waktu terjadi dalam masyarakat terutama 

mengenai penyakit masyarakat. 

 

 

 

 
66Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h.336  
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BAB III 
 

STRATEGI PENGEMBANGAN 

DAKWAH 
 

 

 

 

A. Hakekat Strategi Dakwah 

trategi berasal dari Bahasa Yunani “strategia” yang 

diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang 

panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Pada 

awalnya kata strategi dipergunakan untuk kepentingan militer, 

namun akhirnya, strategi berkembang untuk semua kegiatan 

organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial budaya, dan 

agama.67 

Strategi dakwah sebagai proses menentukan cara dan upaya 

untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi 

tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.  Dengan 

kata lain strategi dakwah adalah siasat, taktik atau manuver yang 

 
67 Rafiuddin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi 

Dakwah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76 
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ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah.68 Menurut 

Muhammad Ali Aziz strategi dakwah adalah perencanaan yang 

berisi rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan 

dakwah tertentu. 69 

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian 

kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu: 

1. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan 

dakwah) termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan. 

2. Strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja belum 

sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah untuk mencapai tujuan tertentu 

Penyusunan strategi diperlukan perumusan tujuan yang jelas, 

dapat diukur keberhasilannya. Berkaitan dengan perubahan 

masyarakat yang terjadi pada era globalisasi, maka perlu 

dikembangkan strategi dakwah Islam sebagai berikut: 

1. Meletakkan paradigma tauhid dalam dakwah 

Dakwah adalah usaha menyampaikan risalah tauhid dan 

memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. 

Dakwah adalah usaha mengembangkan fitrah dan 

kehanifan manusia agar mampu memahami hakekat hidup 

yang berasal dari Allah dan kembali pada-Nya. 

Mengembangkan potensi fitrah dan kedhaifan manusia, 

maka merupakan suatu proses memanusiakan manusia 

dalam proses transformasi kebudayaan yang ada dalam 

masyarakat yang membentuk ekosistem kehidupan. Tauhid 

yang merupakan keuatan paradigmatis dalam teologi 

dakwah yang akan memperkuat strategi dakwah. 

2. Perubahan masyarakat berimplikasi ada perubahan 

paradigmatik pemahaman agama 

 
68 Syamsul Munir, Manajemen Dakwah, 2008, h.165 
69 Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah…2009, h.349 
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Dakwah sebagai gerakan transformasi sosial sering 

dihadapkan pada kendala-kendala kemapanan 

keberagamaan seolah-olah sudah merupakan standar 

keagamaan yang final. Pemahaman agama yang eksoteris 

dalam menerima gejala-gejala kehidupan masyarakat dapat 

menghambat pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh 

para da’i itu sendiri. Untuk itu diperlukan pemikiran inovatif 

yang dapat mengubah kemapanan pemahaman agama dari 

pemahaman yang tertutup menuju pemahaman keagamaan 

yang terbuka. 

3. Strategi yang imperatif dalam dakwah. 

Dakwah Islam berorientasi pada amar ma’ruf nahi mungkar. 

Dalam hal ini dapat tidak dipahami secara sempit sebagai 

kegiatan yang identik dengan pengajian umum atau 

memberikan ceramah di atas podium akan tetapi lebih dari 

itu esensi dari dakwah adalah segala bentuk kegiatan yang 

mengandung unsur amar ma’ruf dan nahi munkar.70 

Strategi merupakan suatu garis besar haluan dalam bertindak 

untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Artinya Langkah-

langkah itu digunakan sebagai acuan seseorang dalam 

merumuskan tindakan-tindakan yang dijalankan demi mencapai 

keberhasilan suatu tujuan. Menurut Arifin menyatakan bahwa 

strategi adalah cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu 

dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan.71 

Dengan demikian strategi merupakan hal-hal untuk mencapai 

tujuan secara maksimal.  Jika dikaitkan dengan dakwah adalah 

usaha atau metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas 

dakwah. 

Strategi dakwah adalah metode, siasat, taktik atau manuver 

yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah dalam rangka untuk 

mencapai tujuan dakwah. Strategi dakwah sebaiknya dirancang 

untuk memberikan tekanan pada usaha pemberdayaan umat 

 
70 Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, h. 51-53 
71 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 
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Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai faktor 

penunjang yang berhubungan dengan strategi dakwah atau asas-

asas dakwah. Menurut Asmuni Syukir strategi dakwah dapat 

dipergunakan di dalam usaha dakwah dikatakan baik apabila 

memperhatikan beberapa asas yaitu:  

1. Asas filosofis, asas ini membicarakan masalah yang erat 

hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dalam proses dakwah 

2. Asas kemampuan dan keahlian da’i (achievementand 

professionalis), asas yang membahas mengenai kemampuan 

dan profesionalisme da’i sebagai subjek dakwah 

3. Asas sosiologis, asas yang membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Seperti 

filofis sasaran dakwah, sosiokultural sasaran dakwah 

4. Asas psikologis, asas yang membahas masalah yang erat 

kaitannya dengan kejiwaan manusia 

5. Asas efektifitas dan efisiensi, dalam aktifitas dakwah harus 

diusahakan keseimbangan antara biaya, waktu maupun 

tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasil.72 

Dalam pelaksanaan dakwah selain memperhatikan asas-asas 

dalam startegi dakwah harus memperhatikan langkah-langkah 

kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. Langkah-langkah 

tersebut disusun secara rapi dengan perencanaan yang baik agar 

tujuan dapat diraih secara terarah dan sistematis. Langkah-

langkah tersebut adalah: 

a. Memperjelas secara gamblang sasaran-sasaran ideal 

b. Merumuskan masalah pokok umat, kemudian merumuskan 

pokok dakwah yang hendak disampaikan 

c. Menyusun paket-paket dakwah  

d. Evaluasi kegiatan dakwah.73 

 
72 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya Al 

Ikhlas, 1999), h. 38 
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Strategi dakwah menurut Moh Ali Aziz dalam bukunya Ilmu 

Dakwah membagi strategi dakwah kepada tiga bagian yaitu: 

1. Strategi Tilawah (Strategi Komunikasi) 

Strategi penyampaian pesan-pesan Al Qur’an kepada umat 

manusia memiliki konsekuensi terpelihara hubungan insani secara 

sehat dan bersahaja, sehingga dakwah dapat tetap memberikan 

fungsi maksimal bagi kepentingan hidup dalam kehidupan. Proses 

dakwah yang mempertimbangkan dimensi sosiologis agar 

komunikasi yang dilalui berimplikasi pada kesadaran iman. 

Strategi ini diartikan sebagai proses komunikasi antara da’i 

dengan mad’u. Strategi tilawah berfokus pada pemikiran da’i serta 

perpindahan pesan dakwah melalui indra penglihatan dan 

pendengaran serta akal yang sehat. Hal tersebut sesuai dengan 

firman Allah dalam Q.S al Mulk (67); 23 

فۡ 
َ
وَٱلۡۡ بصَۡرَٰ 

َ
وَٱلۡۡ مۡعَ  ٱلسه لَكُمُ  وجََعَلَ  كُمۡ 

َ
نشَأ

َ
أ ِيٓ  ٱلَّه هُوَ  َۚ    ِقُلۡ  دَةَ

ا تشَۡكُرُونَ    قَليِلٗا مه

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan 

menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". 

(Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.74 

2. Strategi Tazkiyah (strategi Pembersihan Sikap dan Perilaku) 

Strategi dakwah yang dilakukan melalui proses pembersihan sikap 

dan perilaku dimaksudkan agar terjadi perubahan individu dan 

masyarakat sesuai dengan watak Islam sebagai agama yang 

mengemban misi kemanusiaan, sekaligus memelihara keutuhan 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Strategi ini 

memfokuskan pada jiwa mad’u dengan landasan misi adalah 

menyucikan jiwa manusia. Sasaran strategi ini bukan pada jiwa 

yang bersih melainkan pada jiwa yang kotor dengan beberapa 

gejala salah satunya gejala jiwa yang tidak stabil, keimanan yang 

 
73 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, h. 34 
74 Kementrian Agama RI, …. 
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tidak istiqamah seperti akhlak yang tercela, serakah, sombong dan 

kikir. 

3. Strategi Ta’lim (Strategi Pendidikan) 

Strategi ini dilakukan melalui proses pendidikan yakni proses 

pembebasan manusia dari berbagai kebodohan yang seringkali 

melilit kreativitas. Pendidikan adalah proses pencerahan untuk 

menghindari jebakan hidup jahiliah. Strategi ta’lim hampir sama 

dengan strategi tilawah yang keduanya mentransformasikan 

pesan dakwah, akan ta’lim lebih mendalam, dilakukan secara 

formal dan sistematis. Strategi ini dapat dilakukan melalui proses 

pendidikan. Metode ini bisa diterapkan pada mitra dakwah yang 

tetap dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara 

bertahap serta memiliki target dan tujuan tertentu.75 

Dalam Strategi dakwah membutuhkan sebuah perencanaan 

yang matang, seorang pelaku dakwah perlu membuat 

perencanaan dakwah sebelum melakukan kegiatan dakwah. 

Dalam strategi dakwah seorang da’i harus mengenal atau 

mengetahui kondisi mad’u terlebih dahulu agar menggunakan 

srategi dakwah yang tepat sehingga pesan dakwah yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Strategi dakwah merupakan sebuah konsep yang memuat 

Langkah-langkah yang terarah dan terpadu dalam 

mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk 

mengembangkan efektivitas dakwah untuk kelompok sasaran 

mad’u tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan 

tantangan yang dihadapi.76 

Dalam dakwah Islam, strategi dapat dibedakan dengan taktik, 

secara garis besar ada dua strategi yang dapat digunakan dalam 

pengembangan dakwah dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. 

Kedua strategi dakwah dilihat dari sisi pendekatan dakwah. 

 
75 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h.355-356 
76 Din Syamsuddin, Etika Agama dalam Membangun Masyarakat 

Madani (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h.127 
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1. Strategi Dakwah Ditinjau dari Tujuan Dakwah 

Dilihat dari tujuan dakwah yang dikembangkan dalam penyebaran 

dakwah Islam yaitu strategi tawsi’ah (penambahan jumlah umat 

islam) dan tarqiyah (peningkatan kualitas umat Islam. Strategi 

tawsi’ah dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah umat Isam. 

Dalam hal ini dakwah dilakukan kepada orang-orang yang belum  

memeluk Islam. Sedangkan strategi tarqiyah diarahkan untuk 

meningkatkan keimann dan ketaqwaan orang yang telah memeluk 

Islam.77 

a. Strategi dakwah tarqiyah; Orientasi strategi dakwah 

tarqiyah perlu didekatkan dengan kebutuhan dasar dari 

audiens (masyarakat yang menjadi objek dakwah). Dakwah 

perlu melakukan pemetaan dan penelitian tentang 

kebutuhan umat, hasil dari pemetaan dari pemetaan 

tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan berbagai 

kegiatan dan amal, dakwah bisa dilakukan dengan lisan, 

tulisan, keteladanan, seni, dan sebagainya. 

b. Strategi Dakwah Tawsi’ah; Orientasi strategi dakwah yang 

bersifat tawsi’ah belum banyak dilakukan. Perlu ada 

peningkatan yang lebih massif dan terencana. Hal ini 

selama ini terkesan sebagi Islam yang tidak ramah dengan 

lingkungan, Islam identic dengan kekerasan, masih 

melanggar hak asasi manusia. Penilaian tersebut 

menyudutkan umat Islam. Penilaian tersebut menyebab 

umat diluar Islam tidak tertarik untuk masuk Islam. 

Dakwah perlu meluruskan pemahaman umat diluar Islam 

dan memperkenal ajaran Islam yang sesungguhnya. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajak 

seluruh umat islam  memperlihatkan diri dengan baik 

dalam bentuk perkataan, sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan nilai-nilai Islam. Kedua, umat dapat 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk 

 
77 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 166 
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menyampaikan ajaran Islam dan melakukan aktivitas 

dakwah.78 

2. Strategi Dakwah Ditinjau dari Pendekatan Dakwah 

Dalam pencapaian keberhasilan dakwah, strategi pengembangan 

dakwah sangat diperlukan. Hal ini tentu membutuhkan berbagai 

pendekatan. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut 

pandangan kita terhadap dakwah. Menurut Toto Tasmara 

pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh 

komunikator untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar 

hikmah dan kasih sayang.79 

Model pendekatan dakwah yang dapat dikembangkan dalam 

membangun keragaman sebagai kebanggaan dapat dimulai dari 

tahapan atau proses pengembangan masyarakat Islam yaitu tahap 

perintisan dan pembentukan (takwim), penataan (tanzhim) dan 

pelepasan (tawdi). Menurut Amrullah Ahmad, pengembangan 

masyarakat Islam ini adalah sistem tindakan nyata yang 

menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam 

bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.80 

Takwim, adalah tahap pembentukan masyarakat Islam di 

mana kegiatan pokoknya berupa dakwah bil lisan sebagai ikhtiar 

sosialisasi aqidah, ukhuwah dan ta’awun yang kesemuanya ditata 

menjadi instrument sosiologis. Sasaran dakwah dalam tahap ini 

ialah terjadinya internalisasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan  

masyarakat dan penataan masyarakat. 

Tandzim yaitu tahap pembinaan dan penataan masyarakat. 

Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam 

bentuk institusionalisasi (pelembagaan) Islam secara 

komprehensif dalam realitas sosial. 

 
78 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 168-169 
79Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1999), h.35 
80Nahed Nuwairah, Dakwah di Tengah Keragaman Masyarakat: 

Hakikat dan Strategi, Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 13 No. 25, 

2015, h. 21 
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Tawdi yaitu tahap keterlepasan dan kemandirian masyarakat 

yang dibina dimana kegiatan dakwah mempersiapkan umat 

menjadi masyarakat mandiri, terutama secara organisatoris dan 

manajerial.81 

Strategi pengembangan dakwah Islam. Ada dua Pendekatan 

dakwah yang dapat dilakukan yaitu pendekatan dakwah kultural 

dan pendekatan dakwah struktural. 

a. Strategi Dakwah Kultural 

Problem kultural muncul ketika arus globalisasi mampu mengubah 

pola tingkah laku manusia sebagai individu, masyarakat maupun 

bangsa dalam suatu negara. Aspek kebudayaan banyak diwarnai 

oleh aspek budaya materil sehingga gejala kultural lagi sedemikian 

mewarnai arah perubahan sosio-kultural. Gaya hidup yang 

komsumeristis dan materialistis berkembang dalam realitas yang 

sedemikian marak dan merangsang perubahan gaya hidup 

masyarakat.82 

Untuk menghadapi tantangan global tersebut, salah satu 

upaya yang dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi 

dakwah kultural. Menurut Syamsul Hidayat yang dikutip oleh Abdul 

Basit, dakwah kultural merupakan kegiatan dakwah yang 

memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai 

makhluk yang berbudaya, guna menghasilkan budaya alternatif 

Islami, yakni berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai oleh 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang 

bersumber dari al-Qur’an dan hadis serta melepaskan diri dari 

budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhyul bida’ah dan 

khurafat. Dakwah kultural merupakan refleksi pemahaman, 

pendekatan metodologi tentang medan dakwah,83 oleh karena itu 

cara yang tepat ditempuh adalah dengan mengakomodir budaya 

setempat, serta menyatu dengan kondisi lingkungan. 

 
81Nahed Nuwairah, Dakwah di Tengah Keragaman Masyarakat: 

Hakikat dan Strategi, Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah, h. 22 
82Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 169  
83 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 170 
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Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara 

mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan 

tujuan dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat 

setempat. Dakwah kultural juga bisa berarti, kegiatan dakwah 

dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan 

kultur baru yang bernuansa islami, atau kegiatan dakwah dengan 

memanfaatkan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya lokal dalam 

proses menuju kehidupan islami.84 

Kunci utama dalam memahami dakwah kultural yaitu: 

a. Dakwah kultural merupakan dakwah yang memperhatikan 

audiens sebagai makhluk yang berbudaya. Pemahaman ini 

sesuai dengan hadis Nabi “ajaklah manusia sesuai dengan 

kemampuan akalnya” 

b. Dakwah kultural merupakan sebuah cara atau metodologi 

untuk mengemas Islam sehingga mudah dipahami oleh 

manusia. Hal ini sejalan Q.S an Nahl 125 “serulah manusia ke 

jalan Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana)”85  

Dengan demikian dakwah kultural merupakan sebuah strategi 

penyampaian misi Islam yang lebih terbuka, toleran dan 

mengakomodir budaya dan adat istiadat masyarakat di mana 

dakwah dilakukan. 

Sejarah dakwah kultural sebagaimana di awal Islam masuk di 

nusantara, di mana bangsa Indonesia saat itu kaya dengan tradisi 

animisme dan dinamisme, para pelaku  dakwah saat itu terlalu 

lentur dalam menjalankan dakwah kulturalnya yang 

mengakibatkan ajaran Islam yang sudah sempurna menjadi 

terkontaminasi oleh budaya setempat. Hal ini merupakan 

kekeliruan yang tidak boleh dicontoh dalam melakukan kegiatan 

dakwah. Dakwah kultural sebenarnya merupakan metode yang 

 
84Abdul Karim, Konsep Dakwah Kultural Menurut Tokoh 

Muhammadiyah (Malang: PPS Unismuh Malang, 2003), h. 5 
85 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 170 



Audah Mannan 

 

43 |  

penerapannya baik untuk dilakukan di masyarakat desa maupun 

masyarakat di lingkungan kota baik yang berpikiran primitive 

maupun yang sudah modern. Namun perlu di ingat bahwa Islam 

dan kultur itu berdiri sendiri dan tidak boleh dicampur aduk. 

Pendekatan dakwah kultural, antara materi dan objek dakwah 

sangat signifikan. Terkadang materi dakwah kurang menarik 

audiens karena terjadi kesenjangan antara materi dengan objek 

dakwah. Agar dakwah menarik ada tiga unsur yang harus dipahami 

yaitu unsur tendensi, unsur distingsi, dan unsur 

konsistensi/repetisi. 

a. Unsur tendensi adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang 

menjadi kebutuhan bagi orang cenderung akan mempunyai 

daya tarik 

b. Unsur distingsi (keunikan) adalah sesuatu yang unik akan 

memiliki daya tarik melebihi sesuatu yang biasa-biasa saja.  

c. unsur konsistensi/repetisi (pengulangan) adalah bahwa 

sesuatu menarik perhatian apabila diberikan secara berulang-

ulang.86 

Ketiga unsur tersebut sangat penting dilaksanakan dalam 

kegiatan dakwah dengan menggunakan pendekatan kultural 

ditengah-tengah masyarakat. 

Konsepsi dakwah kultural dikaitkan dengan strategi 

komunikasi, maka dakwah kultural sejatinya merupakan aplikasi 

dari konsep komunikasi efektif. Melalui komunikasi efektif, pesan 

dakwah akan menimbulkan efek dengan kadar yang tertinggi pada 

objek dakwah, yaitu efek behavioral. Efek ini terefleksi tidak hanya 

sampai pada sentuhan pesan dakwah dan perasaan objek dakwah 

(afektif), tetapi berlanjut pada aktualisasi tindakan atas pesan 

dakwah tersebut. Hal ini dapat tercapai karena dakwah 

merupakan ajakan yang tujuannya dapat tercapai tanpa 

 
86Muliaty Amin, Metodologi  Dakwah, h.78 
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paksaan.87 Sehingga dakwah tidak melulu disampaikan secara 

normative, melainkan melalui penciptaan suasana yang segar dan 

gembira. Pendekatan melalui seni dan budaya yang telah 

mengakar dalam masyarakt. 

Dalam konteks kekinian, pengembangan dakwah kultural 

perlu dilakukan sebagai strategi di era modern. Kreativitas untuk 

mengeksplorasi strategi dan bentuk dakwah yang menarik, 

bervariasi dan enak dinikmati amat dibutuhkan. Dalam 

kenikmatan terhadap sesuatu, alam bawah sadar manusia pasti 

menerima pengaruh, sehingga pesan-pesan dakwah dapat sampai 

secara efektif.88 

Dalam Bahasa lain dakwah kultural dapat dipahami sebagai 

sebuah strategi perubahan sosial bertahap sesuai dengan kondisi 

empirik yang diarahkan kepada pengembangan kehidupan islami 

yang bertumpu kepada pemurniaan, pemahaman, dan 

pengamalan ajaran Islam dengan menghidupkan ijtihad dan tajdid. 

Dakwah dengan model ini menggunakan pendekatan budaya 

lokal, kultur masyarakat, serta nilai-nilai yang telah mapan, tetapi 

tetap mempunyai semangat kepada ijtihad dalam rangka 

purifikasi.89 

Dalam tataran ini dakwah kultural menemukan relevansinya 

dengan realitas sosial yakni dalam rangka untuk mengubah 

kebudayaan dan seni budaya yang bertentangan dengan akidah 

Islamiyah tanpa perlu menimbulkan resistensi terutama dari 

pengusung kebudayaan tersebut. Oleh karena itu dakwah kultural 

sebenarnya hanya sebentuk strategi dakwah yang berperan untuk 

menjembatani ketegangan yang terjadi antara doktrin agama dan 

doktrin budaya lokal masyarakat. 

 
87 Syamsul Hidayat dan  Arief Budiman, Materi  Induk Peningkatan 

kualitas Mubaligh (Jakarta: MTDK, 2009), h. 86  
88Abdul Munir Mulkhan dkk, Dakwah Islam Kontemporer, 

Tantangan dan Harapan, h. 85 
89Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 174 
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Pembinaan, pengembangan dan model strategi dakwah 

kultural yang dipapar di atas, tidak dapat dilepas dari munculnya 

berbagai tantangan yang ditemui dalam sejarah perjalanan 

dakwah itu sendiri. Ketepatan dalam mendiagnosa berbagai 

permasalahan masyarakat kemudian mencari terapi yang tepat 

untuk penyembuhannya merupakan jurus yang harus ditempuh 

oleh para pengelola dan pelakasana dakwah. 

b. Pendekatan Dakwah Struktural 

Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam 

kekuasaan. Aktivitas dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, 

politik maupun ekonomi untuk mendakwahkan Islam. Teori ini 

dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. 

Perkembangan dakwah struktural dapat ditemukan pada gerakan 

politik umat Islam. Dalam penyampaian dakwah. Di dalam dakwah 

struktural ini telah menyatakan suatu tesis bahwa dakwah yang 

sesungguhnya adalah aktivisme Islam yang berusaha mewujudkan 

negara yang berasaskan Islam.90 

Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan 

kekuasaan, birokrokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk 

memperjuangkan Islam. Dakwah struktural sebagai proses 

dakwah yang mengedepankan pada poros dan fungsi struktural di 

masyarakat. Dakwah struktural tidak berawal dari inspirasi agent, 

dalam terminologi sosiologi, melainkan kuasa sistem yang 

diproduksi untuk mengatur masyarakat.91 

Sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan kewajiban 

dakwah. Dakwah struktural dipahami sebagai pendekatan yang 

formal dan terstruktur serta mengikuti sistem yang berlaku sesuai 

dengan norma yang ada dalam bidang tertentu. Sesuatu dapat 

dikategorisasikan sebagai dakwah struktural jika betul-betul 

 
90 Syamsul Munir, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h.162 
91 Farhan, Bahasa Dakwah Struktural Dan Kultural Da’i Dalam 

Perspektif Dramaturgi, jurnal Al Turas,Vol 1 No. 2, Desember 2014, h. 

270 
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berdakwah secara serius dan intensif mengupayakan Islam 

menjadi bentuk dan mempengaruhi dasar negara92 

Menurut Rudi al Hana bahwa aktivitas dakwah struktural 

bergerak dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun 

ekonomi. Para pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai 

keislaman dalam perilaku mereka, serta penegakan ajaran Islam 

menjadi tanggung jawab negara dan kekuasaan.93 

Kecenderungan dakwah ini seringkali mengambil bentuk dan 

masuk ke dalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif, serta bentuk-bentuk struktur sosial 

kenegaraan lainnya. 

Dakwah struktural menekankan pada tercapainya tujuan 

dakwah, ciri-ciri dakwah struktural adalah: 

a. menggunakan rasionalisasi akal daripada dalil 

b. lebih menekankan pemaksaan kondisi sehingga mad’u 

belum tentu memiliki kesadaran 

c. mengharuskan sang da’i masuk struktur.94 

Sejatinya dakwah struktural tidak hanya terfokus pada 

Lembaga-lembaga politik saja, kita perlu memperluas pemahaman 

dan mendorong agar bidang-bidang lain seperti ekonomi, birokrasi 

dan kaum professional perlu mendapatkan sentuhan dari dakwah 

struktural. Sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat dan 

menjadi bahan refleksi untuk terus mengupayakan adanya 

dakwah struktural yang lebih terbuka, professional dan memiliki 

komitmen yang tinggi.95 Seiring perkembangan waktu, ada 

kecenderungan para elite dan kaum professional mulai dekat 

dengan Islam dan mau mengikuti kajian dan kegiatan keagamaan, 

hal tersebut merupakan peluang yang amat besar bagi umat Islam 

dan para aktivis pergerakan untuk terus berupaya mengatur 

 
92 Farhan, Bahasa Dakwah Struktural Dan Kultural Da’i Dalam 

Perspektif Dramaturgi, h. 271 
93Rudi al Hana, Sinergi Strategi Dakwah Kultural Nu dan 

Muhammadiyah, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 14 No.1 2007, h. 121 
94 Syamsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 163 
95 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, h. 178 
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strategi dakwah struktural yang lebih membumi sesuai dengan 

kebutuhan objek dakwahnya. 

 

B. Pengembangan Dakwah 

1. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan adalah proses menjadikan sesuatu agar lebih 

banyak dan baik. Menurut Sudjana yang dikutip dari bukunya 

Moris, the American heritage dictionary of the English language 

bahwa development is the act of developing (perbuatan 

mengembangkan). Developing itu sendiri diberi arti: “To expand or 

realize the potentialities of; bring gradually to a fuller, greater, or 

better state to progress from earlier to later or from simpler to 

more complex stage of evoluation”96 pengembangan adalah upaya 

untuk memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, menjadikan 

suatu keadaan secara bertahap kepada suatu keadaan yang lebih 

lengkap, lebih besar atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang 

lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana 

kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks. Dengan 

demikian dapat diartikan sebagai sebuah ikhtiar yang dilakukan 

untuk mengubah konsisi tertentu kearah yang lebih baik. 

Dakwah merupakan proses interaksi antara da’i dengan 

sasaran dakwah yaitu masyarakat dengan strata sosialnya yang 

berkembang antara sasaran dakwah dan pelaku dakwah saling 

mempengaruhi bahkan saling menentukan keberhasilan dakwah, 

di mana antara keduanya menuntut porsi materi dan metode 

tertentu. Kegiatan dakwah Islamiyah tidak bisa lepas dari lima 

unsur yang harus berjalan seimbang. 

Pengembangan (developing) adalah salah satu perilaku 

manajerial yang meliputi pelatihan yang digunakan sebagai sarana 

untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan 

penyelesaian terhadap pekerjaan dan kemajuan karir. Proses 

 
96 Sudjana, Manajemen Pendidikan untuk Pendidikan Luar 

Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: Falah 

Production, 2000), h. 353 
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pengembangan ini didasarkan pada usaha untuk 

mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian serta 

keterampilan elemen dakwah agar proses dakwah berjalan efektif 

dan efisien. 97 

Prose pengembangan dalam manajemen merupakan sebuah 

usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan 

masalah dan pembaruan organisasi. Secara individual proses 

pengembangan berorientasi kepada perilaku para da’i untuk 

mengembangkan potensi dalam proses penggerakan dakwah 

khususnya para pemimpin dakwah. Di antara keuntungan-

keuntungan tersebut adalah: 

a) Terciptanya hubungan kerjasama yang bersifat mutualisme 

antara seorang manajer atau pimpinan dakwah serta anggota 

lainnya 

b) Dapat mengidentifikasi dan menyiapkan orang untuk mengisi 

posisi-posisi tertentu dengan rasa tanggung jawab yang lebih 

besar dalam organisasi. 

c) Dapat memberikan kepuasaam kerena membantu 

anggotanya untuk tumbuh dan berkembang98 

2. Prinsip-prinsip Pengembangan Dakwah 

Dalam proses pengembangan terdapat beberapa prinsip yang 

akan membawa kearah pengembangan dakwah. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan 

Prosen pengembangan keterampilan da’i bertujuan untuk 

menentukan apa yang mereka ketahui dan apa yang harus 

mereka persiapkan ketika akan ke lokasi objek dakwah. 

Kebutuhan akan pelatihan untuk mengidentifikasi pada 

 
97Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 243 
98Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 

244 
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perbedaan antara keterampilan yang dimiliki seseorang da’i 

untuk menganalisis kinerja para da’i. 

2. Membantu rasa percaya diri da’i 

Kerberhasilan pelatihan jika da’i merasa percaya diri dalam 

mempelajari suatu keterampilan, dan seorang manejer 

dakwah memberikan peluang kepada da’i untuk 

memperoleh kemajuan dan keberhasilan dalam menguasai 

materi dan keterampilan. 

3. Membuat penjelasan yang berarti 

Proses peningkatan pemahaman serta daya ingat selama 

pelatihan harus dibangun atas dasar pengetahuan. Dalam 

menjelaskan sebuah prosedur diupayakan menggunakan 

Bahasa yang jelas, dan menghindari instruksi yang 

kontradiktif. 

4. Membuat uraian pelatihan untuk memudahkan dalam 

pembelajaran 

5. Memberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara 

umpan balik 

6. Memeriksa apakah program pelatihan berhasil 

7. Mendorong aplikasi dari keterampilan berdakwah 

Langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang manejer 

dakwah dari proses pelatihan tersebut adalah mengaplikasi 

beberapa prosedur dalam pemecahan masalah yang berhubungan 

dengan  kerja dakwah.99 

Pengembangan dakwah merupakan proses dari serangkaian 

kegiatan yang terencana yang mengarah pada peningkatan 

kualitas keberagamaan seseorang. Kualitas itu meliputi 

pemahaman ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, 

penghayatan dan pengamalannya. Sebagai sebuah proses 

tuntutan dasarnya adalah perubahan sikap dan perilaku yang 

 
99 Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 

245-247 
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diorientasikan pada sumber nilai yang Islami. Efektivitas dakwah 

memiliki dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya, 

pertama peningkatan kualitas keberagamaan dengan berbagai 

cakupannya, kedua mendorong perubahan sosial yang 

memerlukan pendekatan partisipati disamping pendekatan 

kebutuhan. 

Agar pelaksanaan dakwah dapat berjalan dengan baik perlu 

diterapkan-prinsip manajerial yang terarah dan terpadu, dengan 

kata lain perlu pengorganisasian dakwah secara mantap. Disinilah  

perlu disusun strategi dakwah secara sistematis dengan 

mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi lingkungan 

dakwah yang dihadapi. 
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METODE DAKWAH 

KONTEMPORER 
 

 

 

 

A. Bentuk-Bentuk Metode Dakwah Al qur’an 

etode dakwah yang beragam akan menjadi  pilihan 

seorang subjek dakwah dalam menyampaikan 

dakwahnya kepada objek dakwah. Berdakwah untuk 

kebajikan, dan berdakwah untuk menyeru pada kebenaran yang 

berwawasan al-Qur’an dan sunnah. Dakwah dalam arti luas akan 

memberikan motivasi untuk lebih mengenal, memahami, 

mendalami dan pada akhirnya mengamalkan setiap ajaran yang 

telah ditetapkan oleh Allah dan Muhammad sebagai rasulnya. 

Salah satu komponen dakwah adalah metode yang sangat 

menentukan dalam mencapai keberhasilan dakwah. Sebab 

seorang juru dakwah tidak berhasil menyampaikan dakwah jika 

M 
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sasaran dakwah yaitu masyarakat tidak dapat menerima apa yang 

disampaikan oleh subjek dakwah. Seorang subjek dakwah harus 

mengetahui apa yang diinginkan oleh objek dakwah. Agar tidak 

terjadi ketimpangan antara subjek dengan objek dakwah 

diperlukan metode dakwah yang sesuai, sehingga tidak 

menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah, untuk 

mendapatkan gambaran tentang prinsip–prinsip metode dakwah 

teknis dakwah kontemporer ini lain dengan dakwah kultural. Jika 

dakwah kultural dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya 

masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer dilakukan 

dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang. 

Persaingan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, 

khususnya dalam bidang periklanan adalah merupakan tantangan 

bagi para da’i kita untuk segera berpindah dari kebiasaan dakwah 

kultural ke dakwah kontemporer.100 Landasan umum metode 

dakwah adalah al-Qur’an, terutama dalam Q.S. An Nahl: 125; 

بِ ٱ ك   ِ
ب  ر  بِيلِ  س  ىَٰ 

 
إِل و  ٱ دعُۡ  ةِ  كمۡ  ةِ  ٱلۡحِ وعِۡظ  بِ ٱلمۡ  دِلهُۡم  ج َٰ و  ةِ   ن  تِي  ٱلۡح س 

َّ
ل

مُ  هِي   
 
علۡ

 
أ هُو   و  بِيلِهِۦ  س  ن  ع   

َّ
ل ض  ن  بِم  مُ 

 
علۡ

 
أ هُو   بَّك   ر  إِنَّ  نُ   حسۡ 

 
أ

دِين   ٱبِ   لمُۡهۡت 
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.101 

Dalam ayat tersebut ada tiga metode dakwah yang 

disesuaikan dengan kondisi objek dakwah. Menurut Sayyid Quthub 

 
100Siti Muriah , Metodologi Dakwah Kontemporer (Cet.I; 

Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h.  44 
101Kementrian Agama RI, Al quran dan Terjemahnya (Surabaya: 

Pustaka Setia, 2014), h.. 421 
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sebagaimana yang dikutip Awaluddin Pimai, ayat ini telah 

menetapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar dakwah, 

menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh serta cara-cara 

penyampaiannya.102 Dari ayat tersebut, metode dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga metode yang meliputi hikmah, 

nasihat yang baik dan berdebat dengan cara yang baik. Metode 

ditinjau dari segi cara dan bentuk penyampaiannya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Metode Hikmah  

Metode Hikmah “hikmah” dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 

20 kali baik dalam bentuk nakirah maupun ma’rifat, bentuk 

masdarnya “hukuman” yang berarti adalah mencegah, jika 

dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kedzaliman, dan 

jika dikaitkan dengan dakwah berarti menghindari dari hal-hal 

yang tidak relevan dengan pelaksanaan dakwah. Hikmah 

senantiasa diterjemahkan dalam pengertian bijaksana, 

pendekatan ini digunakan agar objek dakwah mampu 

melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauan sendiri, 

tanpa ada paksaan, konflik maupun rasa tertekan.103 

Metode berdakwah seperti ini dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada 

kemampuan mereka, sehingga dalam menjalankan ajaran-ajaran 

Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau 

keberatan. 

Hikmah menurut Imam Nawawi al Bantani yang dikutif oleh 

Tata Sukayat dalam bukunya Ilmu Dakwah perspektif filsafat 

mabadi asyarah adalah “al hujjah al qathiyyah al mufidah li al-

aqaid al yaqiniyyah” yaitu argumentasi yang valid (qath’)I dan 

berfaedah bagi kaidah-kaidah keyakinan.104 

Dakwah bil hikmah menurut Imam Abdillah bin Ahmad an 

Nasai adalah dakwah dengan menggunakan perkataan yang benar 

 
102 Awaluddin Pimai. Paradigma Dakwah Humanis, h. 56 
103 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 256 
104 Tata Sukaya, Ilmu Dakwah dalam Persfektif Filsafat Mabadi 

Asyarah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 31 
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dan pasti, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan 

menghilangkan keraguan. Menurut Syekh Zamakhsyari hikmah 

adalah perkataan yang pasti benar. Ia adalah dalil yang 

menjelaskan kebenaran yang menghilangkan keraguan atau 

kesamaran. Hikmah juga diartikan sebagai al-Qur’an yakni ajaklah 

mereka (manusia) untuk mengikuti kitab yang memuat hikmah105 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hikmah adalah 

upaya mengajak manusia menuju jalan Allah melalui perkataan 

yang lembut, kesabaran, ramah tamah dan lapang dada. Al 

Hikmah merupakan kemampuan dan ketetapan seorang da’i 

dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi 

objektif mad’u. al hikmah merupakan suatu sistem yang 

menyatukan kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah. 

Fungsi dari metode ini bersifat persuasif yang bertumpu pada 

human oriented sehingga konsekuensinya fungsi dakwah bersifat 

informatif dapat diterima dengan baik. 

2. Al Mau’idza al Hasanah 

Al mauidzah hasanah secara bahasa, terdiri dari kata mauizhah 

yang berarti nasehat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, 

sedangkan hasanah merupakan kebaikan. Ini juga berarti 

memberikan nasihat yang baik kepada orang lain dengan cara 

yang baik. 

Al mauidzah hasanah menurut M.A, Machfud adalah tutur 

kata yang tidak menyinggung ego dan melukai perasaan hati orang 

lain, memaksimalkan memuaskan perasaan hati orang lain baik 

secara sengaja atau tidak, sedangkan Al Baidlawy mendefinisikan 

mau’idzah al hasanah adalah perkataan yang menyejukkan dan 

perumpamaan yang bermanfaat.106 

Dengan demikian mau’idzah hasanah dapat diartikan sebagai 

ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, 

pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan positif 

 
105 Munzier Suparta dan Harjani Hefni, Metode Dakwah (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2015), h. 10 
106Awaluddin Pimay, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dari 

Khazanah Al-Qur’an (Semarang: Rasail, 2006) h. 57 
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(wasiat) yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan 

agar mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. 

Menurut Ali Mustafa Yaqub, bahwa mau’idzah hasanah 

adalah ucapan yang berisi nasehat-nasehat yang baik di mana ia 

memberikan manfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya 

atau argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak 

audience dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh subjek 

dakwah.107  

Dakwah dengan pelajaran yang baik ialah dakwah yang 

mampu meresap ke dalam hati dengan halus dan merasuk ke 

dalam perasaan dengan lemah lembut, tidak menghardik, 

memarahi atas kesalahan-kesalahan penerima dakwah. Kegiatan-

kegiatan dakwah yang diselenggarakan majelis-majelis taklim 

tumbuh dengan subur dan terorganisir dengan baik merupakan 

langkah positif dalam pelaksanaan dakwah dengan pelajaran yang 

baik. Penyajian materi dakwah, tidak hanya bertumpu pada 

metode ceramah, tetapi juga dikombinasikan dengan metode 

cerita sebagaimana Nabi Muhammad saw., sering menggunakan 

metode cerita untuk menambah keyakinan sahabatnya dan 

menjadi pelajaran yang baik bagi umatnya108. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S. Hud: 120.   

اءِٓ   ُۢب  ن
 
أ يكۡ  مِنۡ 

 
ل ا نَّقُصُّ ع 

ٗ 
ل

ُ
ك ك  فِي  ٱو  آء  ج  ك   و  اد  بِهِۦ فُؤ  تُ  ِ ب 

 
نُث ا  سُلِ م  لرُّ

ذِهِ  ىَٰ لِلمُۡؤۡمِنِين   ٱه َٰ ذكِرۡ  ةٞ و  وعِۡظ  م   لحۡ قُّ و 
Terjemahnya:  

Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, 

ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; 

dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran 

 
107 Ali Mustafa Yaqub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2001), h. 123 
108Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-

kontemporer/, (tanggal 20 mei 2021) 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
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serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang 

beriman.109 

Uraian penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa 

dakwah dengan metode mau’idzah hasanah atau dakwah dengan 

pengajaran yang baik, sebagaimana dakwah bil hikmah, tidak 

hanya memperhatikan persoalan materi tetapi juga 

memperhatikan kesesuaian materi tersebut dengan golongan dari 

objek dakwah. Dengan pemilihan materi dakwah yang indah dan 

sejuk  bagi umat. Jadi metode dakwah dengan cara memberikan 

nasihat dengan rasa kasih sayang sehingga nasihat dan ajaran 

Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati dari objek 

dakwah. 

Pelaksanaan metode dakwah al mau’idzah al hasanah, 

seorang da’i memperhatikan perkara-perkara berikut: 

1) Mengandung tutur kata yang baik, perkataan yang 

bermanfaat dan nasehat yang berguna, perkataan yang 

kasar terhadap mad’u perlu dihindari 

2) Mengandung isi cerita yang terdapat dalam al-Qur’an dan 

kata-kata hikmah dan hadis Nabi 

3) Menggunakan gaya Bahasa yang berlapis untuk menjaga 

perasaan mad’u 

4) Disampaikan  dalam nada suara yang lemah lembut 

5) Menggambarkan faedah sesuatu amal atau keburukan 

sesuatu perkara agar mudah dipahami maksud dari 

sesuatu nasihat atau berbentuk suruhan atau larangan.110 

3.   Metode dakwah Mujadalah  

Ada beberapa Istilah di dalam al-Qur’an yang hampir sama dengan 

mujadalah, yaitu mukabaroh dan munadzarah, perbedaan istilah 

itu hanya pada tujuannya, ada yang bertujuan untuk diskusi 

mencari kemenangan dalam rangka mencari kepuasan diri, ada 

yang bertujuan mencari titik lemah pihak lawan dengan 

 
109Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 345 
110Muliaty Amin,Metodologi Dakwah (Yogyakarta: Karya Media, 

2013), h.68 
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menampakkan kesombongannya, ada pula yang bertujuan untuk 

mencari kebenaran111.  

 Kata “mujadalah” lazimnya diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dengan “perbantahan” atau “perdebatan”. Kata debat 

itu sendiri berasal dari bahasa Inggris “debate” yang berarti “ to 

talk about reasons for and against (something)-consider-discuss” 

atau “to argue about (aquestion or topic) in a public meeting”112. 

Pengertian manapun yang dipakai, Mujadalah mengandung arti 

saling berkaitan, dan kemampuan kedua belah pihak untuk 

mengemukakan alasan rasional tentang suatu masalah sesuai 

dengan pengetahuan dan pandangan mereka masing-masing. 

Kata jadala dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya 

guna menguatkan sesuatu. Orang berdebat bagaikan menarik 

dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan menguatkan 

pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan.113 

Metode dakwah al mujadalah menurut M. Natsir dapat 

diterapkan dengan baik kepada golongan cerdik maupun terhadap 

golongan awam. Seorang da’i harus menyadari bahwa dalam jiwa 

manusia terdapat unsur keangkuhan dan itu tidak dapat 

ditundukkan dengan cara keras kecuali dengan cara yang halus. 

Metode ini merupakan alternatif dakwah yang sesuai dengan 

kemajuan zaman dan perkembangan daya kritis objek dakwah.114 

Ali al-Jaritsah membagi jidal/mujadalah menjadi dua bagian 

yaitu: pertama, mahmudah terdiri dari al khiwar (dialog) dan as 

ilah wa ajwibah (tanyaa jawab), kedua; mazmumah tidak terbagi 

karena itu adalah bagian dari perseturuan/persengketaan yang 

dilarang dalam Islam. Metode al hiwar dikemas dalam bentuk dua 

 
111Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-

kontemporer/, (tanggal 20 Mei 2021) 
112Desy Aniqotsunainy Metode Dakwah Kontemporer, dalam 

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-

kontemporer/, (tanggal 20 Mei 2021) 
113 M. Quraisy Syihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 

2000), h. 553 
114Awaluddin Pimay, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dari 

Khazanah Al Qur’an (Semarang: Rasail, 2006), h. 71.  

http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
http://desyani.wordpress.com/2003/09/29/metode-dakwah-kontemporer/
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orang yang berbicara dalam tingkat kesetaraan. Tidak ada 

dominasi antara satu dengan yang lainnya, apabila da’i dan mad’u 

berada pada tingkat kecerdasan yang sama. Sedangkan as ilah wa 

ajwibah dikemas dalam dua orang yang berbicara dalam tingkat 

yang berbeda.115 

Metode al mujadalah adalah metode dengan cara bertukar 

pendapat yang dilakukan oleh subjek dakwah dengan objek 

dakwah secara sinergis. Saling menghargai dan menghormati 

dalam berdialog dan tidak ada permusuhan dan tidak memberikan 

tekanan dan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. 

Manfaat yang diperoleh dari metode dakwah al mujadalah 

adalah: 

a. Secara Sosiologis, penyampaian pesan kepada sesame 

manusia; berupa nilai-nilai Islam (kejujuran, keadilan dan 

persaudaraan). Dakwah mengharuskan adanya dialog antar 

budaya dan sosialisasi, implementasi serta akulturasi 

pewarisan budaya Islam dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Pada tingkatan  dakwah ada perubahan sosial 

atau bersifat kultural. 

b. Secara kultural, kondisi sosial budaya masyarakat, dan 

performance menjadi hal penting dalam membuat 

pemetaan serta melakukan misi dakwah. Mujadalah atau 

metode tersebut menjadi strategi atau kunci implementasi 

dari pengembangan gerakan dakwah. 

Selain metode dakwah terdapat dalam surah An Nahl 125, 

ada beberapa metode dakwah yang dikemukakan oleh Syamsul 

Munir Amin116 yaitu: 

1. Metode ceramah; metode yang dilakukan dengan maksud 

untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan 

penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan 

menggunakan lisan 

2. Metode Tanya Jawab; metode yang dilakukan dengan 

 
115 Muliaty Amin,Metodologi Dakwah, h.73 
116 Syamsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Wonosobo: Amzah, 2009), 

h. 101-104 
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menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh 

mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau 

menguasai materi dakwah 

3. Metode diskusi; metode ini dilakukan untuk memberikan 

peluang kepada peserta diskusi untuk ikut memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi 

dakwah 

4. Metode Propaganda; yaitu suatu upaya untuk menyiarkan 

Islam dengan cara mempengaruhi dan membujuk massa 

secara massal, persuasif, dan bersifat otoritatif (paksaan) 

5. Metode Keteladanan; bentuk penyajian dakwah dengan 

memberikaan keteladanan langsung sehingga mad’u akan 

tertarik mengikuti apa yang dicontoh oleh da’i 

6. Metode drama; suatu cara dengan menyampaikan materi 

dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan 

kepada mad’u agar dakwah dapat tercapai sesuai dengan 

yang ditargetkan. 

Menurut Quraish Shihab untuk menunjang tercapainya target 

yang diinginkan dalam penyajian materi-materi dakwah, dalam al-

Qur’an dijelaskan ada beberapa cara atau metode yang 

digunakan, yaitu:117 

a. Mengemukakan kisah-kisah yang bertalian dengan salah 

satu tujuan materi dakwah. Kisah-kisah dalam al-Qur’an 

berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi 

dengan menyebutkan pelaku-pelaku dan tempat terjadinya, 

peristiwa yang telah terjadi dan masih berulang kejadiannya, 

atau kisah simbolik yang tidak menggambarkan suatu 

peristiwa yang telah terjadi namun dapat terjadi sewaktu-

waktu 

b. Nasihat dan Panutan. Dalam al-Qur’an terdapat kalimat-

kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia 

kepada ide-ide yang dikehendakinya seperti yang terdapat 

dalam Surah Lukman ayat 13-19. Nasihat yang 

 
117M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an (Bandung: Mizan, 

2000), h. 197 
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dikemukakan tidak ada manfaatnya jika tidak diikuti dengan 

contoh teladan dari pemberi atau penyampaian nasihat. 

Seperti pada pribadi Rasulullah 

c. Pembiasaan. Pembiasaan memiliki peranan yang sangat 

besar dalam kehidupan manusia, pembiasaan seseorang 

dapat melakukan hal-hal penting dan berguna tanpa 

menggunakan energi dan waktu yang banyak. Dalam Al 

Qur’an pembiasaan merupakan proses mencapai target 

yang diinginkan dalam penyajian materi. Pembiasaan 

tersebut menyangkut segi-segi positif (meninggalkan 

sesuatu atau pun melaksanakaan sesuatu. 

 

B. Metode Dakwah di Era Kontemporer 

Era kontemporer adalah era globalisasi sebagai masa kemajuan 

dunia dalam berbagai segi dan aspek kehidupan yang 

menjanjikan, tetapi sekaligus mengkhawatirkan. Masa kemajuan 

yang dimaksud adalah abad XXI yang disebut dengan abad 

millennium ketiga, di mana umat manusia di segala penjuru dunia 

dihadapkan pada dinamika kehidupan modern yang 

mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan. Era millenium ketiga 

sebagai era kontemporer telah menjadi konsep yang sering 

digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia yang serba 

kompleks. John Naisbit menyatakan bahwa ciri era globalisasi ini 

ditanda’i dengan munculnya saling ketergantungan dalam hampir 

seluruh dimensi kehidupan, dan dalam hubungan antar bangsa, 

serta hubungan yang trasnasional.118 Dengan demikian ada tiga 

hal yang menggejala di era globalisasi adalah  saling berhubungan, 

integrasi dan saling terkait. 

Untuk mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi 

tantangan era globalisasi, kegiatan dakwah meiliki arti yang sangat 

urgen dan signifikan. Dakwah di era kontemporer, harus 

memperhatikan berbagai aspek, termasuk aspek pluralitas atau 

keragaman merupakan fakta ilmiah dan manusiawi. 

 
118 J. Naisbitt dan P.Aburdene, Megatren 2000; ten New Direction 

For the 1990,s, di sadur  Eddy Kuscahyono (Jakarta:  LSIK, 1990), h. 15 
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Mengantisipasi problematika kontemporer, diperlukan 

pelaksanaan dakwah yang matang untuk mengantisipasi sisi 

negative yang ditimbulkan era kontemporer dengan berbagai 

kecanggihan teknologi. Sejalan dengan hal itu dakwah di era ini 

perlu dikemas secara professional dengan tetap mengacu pada 

upaya amar ma’ruf nahi munkar sebagai esensi dari dakwah itu 

sendiri. 

Dampak globalisasi yang digulirkan oleh dunia barat sangat 

mempengaruhi dalam dunia dakwah, dan mempengaruhi 

kehidupan muslim, dan sekaligus menjadi tangangan dakwah 

yaitu:  

a. Adanya kecenderungan maddiyah (materialism) 

b. Proses atomisasi, individualistis, kehidupan kolektif, 

kebersamaan, gotong royong, telah tergantikan oleh 

semangat individualisme yang kuat 

c. Sekularisme yang senantiasa memisahkan kehidupan 

agama dengan urusan masyarakat 

d. Munculnya relativitas norma-norma etika, moral dan 

akhlak.119 

Sikap seorang muslim dalam menghadapi kehidupan adalah 

dengan tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam secara kaffah. 

Utuk mengahadapi trend masyarakat modern seorang juru dakwah 

harus mempersiapkan materi-materi dakwah yang lebih mengarah 

pada antisipasi kecenderungan masyarakat. Untuk menunjang 

keberhasilan dakwah perlu ditata seluruh komponen yang 

disesuaikan dengan kondisi mad’u agar dapat menghasilkan 

kemasan dakwah yang benar-benar mampu memperbaiki dan 

meningkatkan semangat dan kesadaran yang tulus dalam 

mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam. 

Ada empat hal penting yang harus diorganisir oleh da’i dalam 

memfilter trend masyarakat global, yaitu: 

 
119 Amin Rais, Tauhid Sosial (Cet.I; Bandung: Mizab, 1990), h. 65 
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1) Perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk 

membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui 

pengefektifan fungsi dan nilai-nilai agama 

2) Mempertahankan nilai-nilai luhur budaya yang dapat 

melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan paham dan ajaran Islam yang 

menanamkan nilai-nilai baik dan suci 

3) Perlu dukungan dan keikutsertaan semua lapisan 

masyarakat untuk menciptakan dan memiliki komitmen 

bersama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-nilai baru 

tersebut 

4) Kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional 

setiap penerima massage baru.120 

Dampak dari globalisasi pada tatanan masyarakat tersebut, 

dibutuhkan metode yang tepat. Metode berarti rangkaian yang 

sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah dibina 

berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis.121 Dalam 

melaksnakan kegiatan dakwah diperlukan metode yang tepat agar 

tujuan dakwah tercapai. Metode dalam kegiatan dakwah adalah 

suatu rencana yang tersusun dan teratur yang berhungan dengan 

penyajian. 

Berbicara tentang metode dakwah dalam perspektif era 

kontemporer berarti ada upaya untuk merefleksikan dakwah 

kepada suatu bentuk untuk menyebarkan luaskan ajaran Islam 

dengan menyesuaikan dengan zaman. Untuk mengantisipasi trend 

masyarakat modern harus mempersiapkan materi-materi dakwah 

yang lebih mengarah pada antisipasi kecenderungan-

kecenderungan masyarakat. Untuk itu seluruh komponen dan 

segenap aspek yang menentukan keberhasilan dakwah yang 

ditata secara professional dan disesuaikan dengan kondisi mad’u 

agar dapat menghasilkan kemasan dakwah yang benar-benar 

 
120Abd.Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era 

Globalisasi (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 9 
121Onong Uchyana Efendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi 

(Cet.II; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.9 
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mampu memperbaiki dan meningkatkan semangat dan kesadaran 

yang tulus dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam. 

Metode dakwah kontemporer sangat diperlukan dalam rangka 

menghadapi dinamika kehidupan manusia yang semakin 

kompleks. Rumusan penggunaan metode dakwah secara umum 

yaitu:  

1) Rumus penetapan metode harus disesuaikan dengan objek 

dakwah, hal ini berorientasi pada proses humanisasi 

masyarakat secara sosiokultural dan membangun manusia 

seutuhnya. Dengan begitu dakwah bukan hanya sekedar 

tabligh al-ayat (penyampaian pesan-pesan agama), tetapi 

lebih dari itu ia mengandung upaya membentuk pribadi-

pribadi muslim dan selanjutnya pembangunan masyarakat. 

Dalam hal ini peran da’i hanyalah sebagai fasilitator yang 

mengantarkan masyarakat agar mampu menciptakan 

kondisi yang mereka idamkan.  

2) Perlu perencanaan strategi dakwah untuk menetapkan 

metode yang tepat. Perumusan perencanaan strategi ini 

akan melahirkan metode yang baik pula, sebab metode 

merupakan suatu cara pelaksanaan strategi. Jika dikaitkan 

dengan era globalisasi saat ini, maka juru dakwah harus 

memahami perubahan transisional dari transaksi pada 

kekuatan magis dan ritual kearah ketergantungan pada 

sains dan kepercayaan serta transisi dari suatu masyarakat 

tertutup, sakral dan tunggal ke arah keterbukaan, plural dan 

sekuler.122  

Dalam pelaksanaan dakwah ditemukan berbagai pendekatan 

yang digunakan oleh para da’i dalam menyampaikan dakwahnya. 

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dalam 

berdakwah menggunakan pendekatan yang variatif. Selain itu 

ungkapan bahasa al-Qur’an sangat bervariasi dan tepat sesuai 

dengan karakteristik sasaran dakwah dengan segala latar 

belakangnya. Ada kalanya menggunakan kata -تتفكرون-تتذكلرون  

 
122M. Ja’far Puteh, Dakwah di Era Globalisasi: Strategi Menghadapi 

Perubahan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000),  h. 176 
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 hal itu menujukkan : تشعرون   adakalanya mengunakan kata   تعقلون

behwa ungkapan sebelumnya menyentuh ranah tertentu, berupa 

rasio, Sedikitnya ada tiga pendekatan yang biasa dipakai dalam 

berdakwah, sebagaimana Rasulullah saw., menggunakan ketiga 

pendekatan tersebut. Ketiga pendekatan itu adalah: pendekatan 

emosional, pendekatan rasional dan pendekatan empirik.123 

1. Pendekatan Rasional 

Pendekatan rasional adalah upaya yang dipakai dalam berdakwah 

dengan menjadikan akal pikiran sebagai sasaran, bahwa sesuatu 

itu bisa dipahami dengan cara berpikir yang baik dan logis, bisa 

diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain metode yang memicu  

manusia untuk berpikir, merenung, serta menyimpulkan. 

Pendekatan ini dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya 

rasional serta dengan melihat sasaran dakwah, jika sasaran 

dakwah adalah mereka yang menggunakan akalnya artinya level 

para pemikir atau dinilai dapat memahami apa yang akan 

disampaikan dengan pikirannya, maka pendekatan rasional bisa 

dipergunakan.124 Beberapa dasar yang dapat dijadikan alasan 

untuk menggunakan pendekatan ini sebagaimana yang 

diungkapkan al-Qur’an dan juga Sunnah adalah: 

a. Allah swt., senantiasa menyeru hambanya untuk 

menggunakan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, 

termasuk memahami tingkah laku dan pikiran yang dianut 

hambanya dengan pertanyaan: “tidakkah kamu berpikir?" 

Firman Allah swt. (Q.S:6:32)  

ا   م  ةُ ٱو  وَٰ ي  آٱ  لۡح  نۡي  ا  لدُّ
َّ
عِبٞ  إِل

 
هوۡٞ    ل

 
ل ارُ   و  لدَّ

 
ل ةُ ٱ  و  يرۡٞ  لأۡٓخِر  ذِين    خ 

َّ
ِل
 
  ل

  
تَّقُون  ا ي 

 
ل ف 

 
ون   أ

ُ
عقِۡل    ت 

Terjemahnya:  

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-

main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung 

 
123M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 79 
124M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 79 
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akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. 

Maka tidakkah kamu memahaminya? 

b. Para Nabi bersifat cerdas artinya akalnya dapat dengan 

cepat menagkap sesuatu yang harus direspon dan dapat 

dengan cepat juga memutuskan tindakan apa yang harus 

diambil. 

c. Manusia didefinisikan sebagai hewan yang berpikir, adalah 

hal yang manusiawi jika seorang dapat memahami sesuatu 

dengan akalnya, dan merupakan anugrah dari Allah swt., 

bahwa manusia dibekali dengan akal dan kemampuan 

untuk memikirkan sesuatu. Maka tepat jika menggunakan 

pendekatan rasional ketika berhadapan dengan manusia.125 

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan pendekatan 

ini adalah: pertama seorang da’i harus menguasai kemampuan 

menalar dengan baik. Kedua menentukan tujuan khusus dari 

penyampaian suatu materi. Ketiga pemilahan materi, apakah 

materi yang akan disampaikan itu bersifat rasional. Keempat 

pemilahan kelompok sasaran dakwah apakah mereka termasuk 

yang cerdas dan bisa diajak untuk berpikir. Kelima bersikap hati-

hati dalam merasionalkan suatu pesan supaya tidak terjebak pada 

pemaksaan rasionalisasi. Atau memaksakan suatu yang irasional 

menjadi rasional atau sebaliknya.  

2. Pendekatan Emosional  

Pendekatan emosional sangatlah diperlukan dalam berdakwah 

dengan beberapa alasan: 

1) Al-Qur’an sendiri senantiasa menggunakan bahasa-bahasa 

yang menggugah perasaan serta senantiasa 

membangkitkan perasaan sasarannya dengan ungkapan 

yang menyentuh perasaan, pertanyaan-pertanyaan dialogis 

misalnya sangatlah berperan dalam menyentuh perasaan 

lawan bicara.  Sebenarnya merekalah yang membuat 

kerusakan, hanya saja mereka tidak merasakannya. 

(Q.S/2:12) 

 
125M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 80 
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2) Rasul saw., menggunakan pendekatan emosioanl dalam 

dakwahnya, bagaimana beliau bergurau dengan nenek-

nenek yang dikatakan tidak akan ditemui di surga, lalu si 

nenek menangis, kemudian Nabi menjelaskan karena di 

sana tidak ada nenek-nenek, si nenekpun tersenyum. 

3) Aktivitas dakwah adalah aktivitas penyampaian kabar 

gembira, dan peringatan akan kesengsaraan di hari akhir 

bagi yang ingkar terhadap ajaran syariat, semuanya adalah 

konsumsi emosi, bahagia, takut, berani semangat dan lain-

lain. 

4) Manusia adalah makhluk berperasaan, jika perasaannya 

disentuh, berarti telah menghargai unsur dasar 

kemanusiaannya126. Selain itu bahwa semua kebutuhan 

dasar manusia sangatlah berkaitan dengan perasaan, rasa 

ingin dihargai, rasa ingin diakui, rasa percaya diri atau 

sebaliknya, rasa ingin aman, rasa ingin tahu.  

3. Pendekatan Empirik 

Pendekatan empirik adalah sejumlah cara yang dimiliki indera dan 

pengalaman empiris manusia. Berbagai upaya yang bersifat 

indrawi secara nyata dialami manusia dalam kehidupannya. 

Pendekatan ini perlu dengan beberapa dasar berikut ini:  

a. Allah swt., menggunakan pendekatan ini dengan 

menunjukkan bukti-bukti empirik kepada manusia untuk 

membuktikan keberadaan dan ke Esaannya. Sebagaimana 

firman Allah swt., dalam Q.S/2:164 berikut: 

لقِۡ   تِ و  ٱإِنَّ فِي خ  و َٰ م َٰ رۡضِ و  ٱلسَّ
 
فِ  ٱلأۡ

َٰ 
يلِۡ و  ٱخۡتِل

َّ
ارِ و  ٱل ه  لۡفُلكِۡ ٱلنَّ

جرِۡي فِي  ٱ
 

تِي ت
َّ
عُ  ٱل نف  ا ي  حرِۡ بِم    ٱلبۡ 

 
ل نز 

 
آ أ م  ُ مِن   ٱلنَّاس  و  آءِ ٱللَّّ م  لسَّ

بِهِ   ا  حۡي 
 
أ ف  آءٖ  مَّ آبَّةٖ  ٱمِن  د   ِ

 
ل

ُ
مِن ك ا  فِيه  ب ثَّ  و  ا  وۡتِه  م  ب عۡد   رۡض  

 
لأۡ

 
126 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 82 
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ت صرِۡيفِ   و  ٱو  حِ  ي َٰ ابِ  ٱلر ِ ح  يۡٱلسَّ ب  رِ  خَّ و  ٱن   لمُۡس  آءِ  م  رۡضِ ٱلسَّ
 
لأۡ

ون  
ُ
عقِۡل ومٖۡ ي  ق  ِ

 
تٖ ل أٓي َٰ

 
 ل

Terjemahnya:  

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, 

silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang 

berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi 

manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit 

berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi 

sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi 

itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan 

awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; 

sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan 

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.127 

2. Manusia selain berperasaan juga sangat memperhatikan 

bukti nyata, artinya untuk menilai sesuatu benar apa salah 

memerlukan bukti empirik. 

3. Indra berpungsi untuk mengamati dan menemukan sesuatu 

yang belum diketahui, penggunaan panca indra dalam 

menyampaikan dakwah berarti telah memanfaatkan fungsi 

tersebut, sekaligus menambah keyakinan, karena bagi 

sebagian orang malah justru menganggap pengalaman 

indrawi sebagai cara untuk mencapai kebenaran128 

Ada empat hal penting yang harus di organisir oleh da’i dalam 

memfilter trend masyarakat global yang cenderung ke arah 

negatif, seiring dengan perkembangan dan trend masyarakat 

dunia serta masalah manusia yang semakin kompleks, yaitu;  

a) Perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk 

membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui 

pengefektifan fungsi nilai-nilai agama, karena dengan dasar 

agama yang kuat dapat dijadikan filter pertama dan utama 

 
127Kementrian Agam RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 40 
128 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 83 



Strategi Pengembangan Dakwah 

68 |  

untuk menghadapi berbagai trend budaya yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai Islam,  

b) Mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat 

melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan paham dan ajaran agama (Islam) yang 

menanamkan nilai-nilai baik dan suci,  

c) Perlu dukungan dan keikutsertaaan semua lapisan 

masyarakat untuk menciptakan dan memiliki komitmen 

yang sama dalam melihat seberapa bergunanya nilai-nilai 

baru itu untuk sebuah komunitas dan kemajuan 

masyarakat, dan  

d) Kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional 

setiap penerima message baru, apakah hal tersebut 

memang akan mendatangkan manfaat plus bagi diri dan 

lingkungannya129. 

Dampak globalisasi pada tatanan kehidupan masyarakat, 

maka dibutuhkan metode  yang tepat. Metode berarti rangkaian 

yang sistematis dan merujuk kepada tata cara yang sudah dibina 

berdasarkan rencana yang pasti, mapan, dan logis130. Dalam 

melaksanakan suatu kegiatan dakwah diperlukan metode 

penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode 

dalam kegiatan dakwah adalah suatu rencana yang tersusun dan 

teratur yang berhubungan dengan cara penyajian.  

Pelaksanaan dakwah di era kontemporer, metode yang dapat 

dimplemetasikan dan diaktualisasikan seperti dakwah melalui 

jaringan internet, dakwah melalui jurnalistik, dakwah melalui 

Information Technology (IT). 

1. Dakwah melalui Jaringan Internet 

Kegiatan dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien harus 

menggunakan cara-cara yang strategis dan tepat dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah. Salah satu aspek yang bisa 

 
129Abd. Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era 

Globalisasi, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 79 
130Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, 

(Cet. II; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 9 
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ditinjau adalah dari segi sarana dan prasarana dalam hal ini 

adalah media dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan yang 

bersifat universal yang menjangkau semua segi kehidupan 

manusia, maka dalam penyampaiannya harus dapat menyentuh 

semua lapisan atau tingkatan baik dari sudut budaya, sosial, 

ekonomi, pendidikan dan kemajuan teknologi lainnya. Seiring 

dengan kemajuan teknologi, sehingga cara berdakwah pun 

sekarang mengalami perkembangan.  

Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan 

komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi 

awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk 

mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat-keras 

komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah 

berkembang menjadi wahana komunikasi yang sangat cepat dan 

efektif sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa 

ini, internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya 

sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat 

diabaikan.131 

 Dunia internet tercipta oleh suatu ledakan tak terduga di 

tahun 1969 M, yaitu dengan lahirnya Arpanet, suatu proyek 

eksperimen dari Kementrian Pertahanan Amerika Serikat bernama 

Darpa (Department of Defense Advanced Research Projects 

Agency). Di mana pada dua puluh lima tahun kemudian, sistem ini 

berevolusi menjadi suatu "organisme" yang semakin luas 

perkembangannya yang menyihir puluhan juta orang. Menurut 

jurnal Internet Society (ISOC) milik organisasi profesional para 

pengembang internet, hingga musim semi 1994 M pihak yang 

terpengaruh dan pengguna internet mencakup 75 negara secara 

langsung dan 146 negara secara tak langsung, dan terdiri atas 

35.000 jaringan dan 3 juta komputer132. 

 Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan 

potensial dengan beberapa alasan, di antaranya mampu 

 
131Tracy LaQuey,  Internet Companion: A Beginner's Guide to 

Global Networking, h. 17 
132Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism. net/social&budaya 

/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 Mei 2021)  
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menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya 

dan energi yang relatif terjangkau. Kedua, pengguna jasa internet 

setiap tahunnya meningkat drastis, ini berarti berpengaruh pula 

pada jumlah penyerap misi dakwah. Ketiga, para pakar dan ulama 

yang berada di balik media dakwah via internet bisa lebih 

konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang 

menuntut status hukum syar’i. Keempat, dakwah melalui internet 

telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Melalui berbagai 

situs mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai, 

dengan demikian pemaksaan kehendak bisa dihindari. Kelima, 

cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah 

via internet bisa menjangkau segmen yang luas.133 

Teknologi internet (International Networking) sebenarnya 

bukanlah suatu teknologi yang baru berkembang. Teknologi ini 

sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dimanfaatkan, namun 

penggunaan secara luas, khususnya lagi upaya penyebaran 

informasi tentang agama Islam, terjadi pada setidaknya lima tahun 

lalu. Sesuai namanya, internet merupakan konsep jaringan dan 

tukar menukar informasi satu sama lain. Dalam konteks dakwah 

berarti saling tukar informasi antar-umat. Jadi hal tersebut 

sekaligus menunjukkan bahwa dakwah bisa dilakukan melalui 

teknologi internet 

 Terlepas dari reaksi pro-kontra kalangan ulama tentang boleh 

tidaknya menggunakan jaringan internet sebagai sarana 

komunikasi dan informasi, karena disinyalir sisi negatifnya lebih 

menonjol ketimbang kemaslahatannya. Realitas telah memvonis 

betapa besarnya potensi internet untuk dimanfaatkan sebagai 

sarana dakwah, salah satunya sebagai media informasi Islam. 

Setidaknya berdakwah melalui jaringan internet bisa  kita 

kategorikan menjadi tiga metode134;  

 
133Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net /social& 

budaya/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 mei 2021)  
134Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net/sosial& budaya 

/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 Mei 2021)  

http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
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1. Menggunakan fasilitas website seperti yang telah dilakukan 

oleh banyak organisasi Islam maupun tokoh-tokoh ulama. 

Berdakwah dengan menggunakan fasilitas ini dianggap lebih 

fleksibel dan luas jika dibandingkan dengan dua fasilitas 

berikutnya.  

2. Menggunakan fasilitas mailing list dengan mengajak diskusi 

keagamaan atau mengirim pesan-pesan moral kepada 

seluruh anggotanya.   

3. Menggunakan fasilitas chatting yang memungkinkan untuk 

berinteraksi secara langsung. Sebenarnya jika dibandingkan 

dengan dua fasilitas yang telah disebutkan di atas, fasilitas 

chatting lingkupnya lebih sempit sebab kegiatan dakwah 

melalui fasilitas ini hanya berlangsung pada saat pelaku 

dakwah sedang online di internet saja. 

 Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru 

dalam syiar Islam, dan tentunya akan memudahkan para da’i 

dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media 

internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan 

tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala 

dakwah Islamiyah. Kesempatan yang dimaksud ialah bagaimana 

orang-orang yang peduli terhadap kemampuan dakwah maupun 

memanfaatkan media internet tersebut sebagai sarana dan media 

dakwah untuk menunjang proses dakwah Islamiyah. Sementara 

mewujudkannya mulai dari tenaga, pikiran dan sumber daya 

manusia yang mengerti akan dakwah dan internet. Umat Muslim 

harus mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya 

perkembangan teknologi informasi, “Dari sisi dakwah, kekuatan 

internet sangat potensial untuk dimanfaatkan,” kata Dr. Kun 

Wardhana Abiyoto, ketua Muslim Information Technology 

Association (MIFTA). Lebih jauh menurutnya, internet dapat 

mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah yang terkadang dibatasi 

lingkup wilayah. Singkatnya, banyak manfaat dan kegunaan bila 

kemajuan teknologi internet ini bisa dioptimalkan oleh umat Islam 

secara luas.135 

 
135Zamris Habib, Dakwah melalui Dunia Maya, http://zamrishabib 

.wordpress.com/, (tanggal 20 mei  2021) 



Strategi Pengembangan Dakwah 

72 |  

Teknologi di era globalisasi telah mengalami kemajuan yang 

begitu pesatnya, beragam macam media komunikasi bersaing 

dalam memberikan informasi yang tanpa batas. Dunia kini telah 

dan sedang berubah, bergulir dalam proses revolusi informasi dan 

komunikasi yang melahirkan peradaban baru sehingga 

mempermudah manusia untuk saling berhubungan serta 

meningkatkan mobilitas sosial. Kehadiran media massa, seperti 

surat kabar, radio, televisi dan internet, sebagai komunikasi abad 

modern telah berpengaruh luas. Suatu pesan atau berita dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif 

singkat. Fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan 

terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat 

diakses dengan mudah dan murah, didukung dengan semakin 

menjamurnya warung internet yang memasang tarif murah, 

kemana dan dengan siapapun kita berkomunikasi dapat kita 

lakukan dengan menggunakan fasilitas internet, fasilitas tersebut 

biasa dikenal dengan istilah mailing list, yaitu komunikasi yang 

dilakukan melalui tulisan yang bersifat langsung. 

2. Dakwah melalui Media Elektronik 

Penggunaan media dalam Islam bertujuan untuk mempermudah 

penyampaian pesan-pesan agama (syariah) supaya sampai 

kepada masyarakat luas lebih cepat secara bersamaan, semangat 

penyampaian ini terlihat pada wasiat Rasul saw., bahwa yang 

menghadiri suatu majelis dianjurkan untuk menyampaikan kepada 

mereka yang tidak hadir. Melalui media komunikasi modern hal 

tersebut bisa dicapai lebih banyak dari pada komunikasi yang 

tidak bermedia (teknologi) pesan yang disajikan oleh radio televisi 

atau majalah serta surat kabar bisa mewakili tugas penyampaian 

yang hadir kepada yang tidak hadir, walau bisa berarti yang baca 

atau yang mendengar, melihat harap menyampaikan kepada yang 

tidak, bila diterjemahkan lebih lanjut. Tujuan lain penggunaan 

media komunikasi tersebut untuk mempermudah pemahaman 

dan penjelasan isi pesan, ini terlihat dalam praktek menggambar 

yang dilakukan oleh Rasul saw. Alat bantu untuk “memahamkan” 

ini tentu tidak terbatas pada penggunaan diagram atau skema dari 

suatu bahasan, tapi bisa juga dalam bentuk narasi dan suara 

dalam penyampaian lisan. Kekuatan narasi bagi media radio atau 
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televisi sangat dominan. Prinsip yang harus dijaga dalam hal ini 

ialah menghindari terjadinya kesalahan informasi. Pemilihan kata-

kata, penggunaan tanda baca dan tekanan-tekanan intonasi 

dengan narasi menjadi andalannya. 

3. Dakwah melalui Media Jurnalistik 

Kehadiran jurnalistik sebagai media dakwah Islam, maju 

mundurnya jurnalistik yang berwawasan Islam tidak lepas dari 

maju mundurnya dakwah Islam itu sendiri. Seorang wartawan 

muslim jika profesinya dijadikan sebagai wahana dakwah, sebab 

pada dirinya tergantung hak invidual dan tanggung jawab untuk 

menyampaikan dakwah, dan tugas menyampaikan dakwah 

berlaku kepada semua umat Islam, termasuk di dalam jurnalis 

Islam.  

Menurut A. Muis yang dikutip oleh Muliaty Amin dalam 

bukunya Metodologi Dakwah bahwa ciri khas sistem jurnalistik 

Islam adalah menyebarkan (menyampaikan) dakwah berupa 

informasi kepada pendengar, pemirsa atau pembaca tentang 

perintah dan larangan Allah swt., dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. 

Senada dengan yang dikemukan oleh Dedy Djamaluddin Malik 

bahwa jurnalistik Islam adalah proses meliput, mengolah dan 

menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam 

dan ajaran Islam kepada khalayak. Jurnalistik islami adalah 

sebagai crusade journalism yaitu jurnalistik yang memperjuangkan 

nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam.136 

Ciri khas pendekatan dakwah jurnalistik adalah menyebarkan 

informasi tentang perintah dan larangan Allah swt. Juga berusaha 

untuk mempengaruhi khalayak, agar berperilaku sesuai dengan 

syariat Islam dan implementasi pendekatan dakwah jurnalistik 

pada awalnya telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., dengan 

mengirim beberapa surat kepada penguasa kisra Persia, Yahudi, 

Nasrani, dan Majusi. 

Implementasi dakwah melalui kegiatan jurnalistik melalui 

surat-surat Nabi dikembangkan dan diaktualkan oleh para jurnalis. 

 
136 Muliaty Amin,Metodologi Dakwah, h.118 
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Dengan demikian para jurnalis muslim seharusnya melakukan 

terobosan-terobosan untuk menyampaikan dakwahnya 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yakni 

menyampaikan dakwah bil qalam (melalui tulisannya) mengajak 

untuk memahami dan memeluk Islam. 

Operasionalisasi dari ketiga metode tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut: a) dakwah bil kitabah yaitu berupa 

buku, majalah, surat kabar, spanduk, pamphlet, lukisan-lukisan 

dan sebagainya, b) dakwah bil al lisan meliputi ceramah, seminar, 

simposium, diskusi, khutbah, sarasehan, brain stroming, obrolan 

dan sebagainya, c) dakwah bi al hal, yaitu berupa perilaku yang 

sopan sesuai ajaran Islam, memelihara lingkungan dan lain 

sebagainya.137 

Kode etik dalam mengimplementasikan dakwah melalui 

jurnalistik, dan harus merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an dan 

mencontoh perilaku Nabi saw., seperti dari uraikan berikut: 

1) Tidak memisahkan antara dakwah bil lisan, bil qalam, dan 

bil hal. Kode etik tersebut dijabarkan dalam al-Qur’an (Q.S al 

Baqarah :44) 

أۡمُرُون   ت 
 
ون  ٱلنَّاس  بِ ٱأ

ُ
تلۡ نتُمۡ ت 

 
أ مۡ و 

ُ
ك نفُس 

 
ونۡ  أ نس  ت  ا  ٱلۡبِر ِ و 

 
ل ف 

 
ب   أ لكِۡت َٰ

ون   
ُ
عۡقِل  ت 

Terjemahnya: 

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) 

kebaktian, sedang kamu melupakan diri 

(kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al 

Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?138 

 

 

 
137 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Cet.I; 

Jakarta Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 34 
138 Kementrian Agam RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 40 
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Q.S Shaff (61:2-3) 

ا  يُّه 
 
أ قۡتًا عِند  ٱي َٰٓ بُر  م 

 
ون  ك

ُ
ل فعۡ  ا ت 

 
ا ل ون  م 

ُ
قُول  لِم  ت 

ْ
نُوا ام  ذِين  ء 

َّ
ِ  ٱل للَّّ

فۡ ا ت 
 
ا ل  م 

ْ
وا

ُ
قُول ن ت 

 
ون   أ

ُ
ل ع   

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat 

besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.139 

2) Tidak mencelah sesembahan lawan (non muslim), dalam 

surat Nabi kepada non Muslim tidak menghina terhadap 

sesembahan mereka sebagaimana yang tercantum Q.S. Al 

An’am (6: 108) 

 
ْ
وا ا ت سُبُّ

 
ل ذِين  ي دعُۡون  مِن دُونِ ٱو 

َّ
 ٱل

ْ
وا سُبُّ ي  ِ ف  ُۢٱللَّّ دوۡ  يرِۡ عِلمۡهٖ  للَّّ  ع  ا بِغ 

… 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan 

yang mereka sembah selain Allah, karena mereka 

nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas 

tanpa pengetahuan…140 

3) Tidak memungut imbalan sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Q.S. Saba’ (34:47) 

ى 
 
ل ا ع 

َّ
جرِۡي  إِل

 
مۡ  إِنۡ أ

ُ
ك

 
هُو  ل جرۡ ف 

 
نۡ أ م م ِ

ُ
لتُۡك

 
أ ا س  هُو   للَِّّ  ٱقُلۡ م  ىَٰ  و 

 
ل   ع 

 ِ
 

ل
ُ
يۡء   ك هِيد   ش  ش   

 

 
139 Kementrian Agam RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 928 
140  Kementrian Agam RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 108 
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Terjemahnya: 

Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, 

maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, 

dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu".141 

Kode etik jurnalis yang telah diuraikan tersebut di atas, harus 

menjadi perisai bagi jurnalis Islam dalam mengimplementasikan 

dakwah melalui kegiatan jurnalistiknya. Dengan demikian gerakan 

dakwah tetap menjadi aktual dan berkembang sejalan dengan 

perkembangan zaman. 

Dalam rangka keberhasilan dakwah di era global, diperlukan 

da’i yang memiliki profil berikut yaitu: memiliki komitmen tauhid, 

istiqamah dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan 

keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara dakwah  bi 

al lisan dengan dakwah bil al hal sesuainya kata dengan 

perbuatan, berdiri di atas semua paham dan aliran, berikir 

strategis, memiliki kemampuan analisis interdisipliner, sangggup 

berbicara sesuai dengan kemampuan masyarakat.142 

Perspektif analisa dakwah keislaman kontemporer, isu-isu 

terrorism yang mengemuka dengan mendekatkannya pada umat 

Islam adalah tanggung jawab umat Islam untuk menerapkan 

realisasi dakwah secara kolektif. Bukan hanya dakwah oral, tapi 

juga dakwah "eksekusi". Maksudnya membuktikan melalui 

khazanah perkembangan kebudayaan Islam bahwa Islam dengan 

ajarannya mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang 

terakumulasi dari kedamaian dalam berkehidupan. 

Merujuk pada kalam Ilahi bahwa sangat banyak menyeru dan 

menyuruh umatnya untuk berada di jalan dakwah. Dakwah yang 

selanjutnya diberi pemahaman yang luas dan tidak kaku dengan 

tujuan mengajak ummat manusia pada jalan kebenaran dalam 

Islam. Serta menyeru terhadap ummat Islam yang telah 

menyeleweng perjalanan kehidupannya. 

  
 

141  Kementrian Agam RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 691 
142 Syahrin Harahap, Islam dan Implementasi Pemberdyaan (Cet. I; 

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2000), h. 130 
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BAB V 
 

MEDIA DAKWAH 

KONTEMPORER 
 

 

 

 
A. Tantangan Dakwah Di Era Kontemporer 

asyarakat pada saat ini telah memasuki era kontemporer 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan 

dakwah saat ini semakin rumit, tantangan tersebut  tidak 

mengenal ruang dan waktu dan semua lapisan masyarakat, 

seluruh sektor kehidupan manusia termasuk di dalamnya  sektor 

keagamaan. Artinya kehidupan keagamaan umat manusia tidak 

terkecuali Islam akan menghadapi tantangan tersebut, menurut 

Soejatmoko agama saat ini sedang diuji dan ditantang oleh 

zaman. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi 

memberikan fasilitas yang memberi peluang bagi pengembangan 

M 
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dakwah, namun disisi lain memberikan tantangan, peluang dan 

tangan untuk saat ini belum berimbang.143  

Pemaknaan dakwah Islam seperti yang jelaskan di bab I 

bahwa dakwah sebagai ajaran agama Islam di dalamnya ternilai 

nilai-nilai ilmiah, hikmah dan fiqhiyah. Islam sebagai agama 

argumentative dan demonstrative, Islam sebagai agama memiliki 

kebebasan dan kemerdekaan,144 pada dasarnya dakwah Islam 

merupakan aktualisasi iman (teologis) yang dapat 

dimanisfestasikan dalam kegiatan hidup manusia yang beriman 

dalam bidang kemasyarakatan yang dapat dilaksanakan secara 

teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan 

bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan 

sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran 

Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara 

tertentu.145 

Secara teori, eksistensi dakwah adalah senantiasa 

bersentuhan dengan realitas kehidupan yang mengitarinya. Dalam 

perspektif historis pergumpulan dakwah Islam dengan realitas 

sosiokultural terdapat dua kemungkinan. Pertama dakwah Islam 

mampu memberikan output terhadap lingkungan dalam arti 

memberikan dasar filosofi, pemahaman, dorongan dan pedoman 

perubahan kepada masyarakat sampai terbentuknya realiatas 

sosial baru, yang kedua dakwah Islam dipengaruhi oleh dinamika 

dan perubahan masyarakat dalam eksistensi, corak dan 

arahnya146. 

Dalam konteks ini pemahaman tentang makna dakwah islam 

harus dikembangkan seiring dengan perubahan masyarakat yang 

terjadi. Dakwah islam harus diposisikan sektivitas spiritual dan 

 
143Qodri Azizy, Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 19 

 
144 Asep Muhyidin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan 

Dakwah, h. 171 
145Amrullah Ahmad, Dakwah Islam Perubahan Sosial Suatu 

Kerangka Pendekatan dan Permasalahan (Yogyakarta: Prima Duta, 

1983), h. 2 
146 Amrullah Ahmad, Dakwah dan Perubahan Sosial, h. 2 
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sosial praktis, karena aktualisasi dakwah setidaknya ditentukan 

oleh perkembangan dan sistem sosiokultural masyarakat, strategi 

dakwah yang tepat memerlukan pertimbagan sosiokultural, 

sehingga nilai-nilai agama yang murni dan universal dapat 

dirasakan sebagai ajaran yang akrab dengan problematika 

masyarakat, serta moral agama dapat terwujud dalam kehidupan 

sehari-hari. Kerterkaitan dengan masalah duniawi, kesanggupan 

memberikan solusi atas berbagai masalah dan kepekaan dalam 

merekayasa masa depan manusia pada telaah dan pemahaman 

manusia akan perubahan lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

teknologi dan kecenderungan masyarakat yang semakin 

berkembang maju dan modern.  

Dakwah di era kontemporer dihadapkan pada berbagai 

problematika yang semakin kompleks. Hal ini tidak lepas dari 

perkembangan masyarakat yang semakin maju. Pada masyarakat 

agraris kehidupan manusia penuh dengan kejahatan yang 

tentunya memiliki problematika hidup yang berbeda dengan 

masyarakat kontemporer yang cenderung materialistis dan 

individualistis. Begitu pula dengan tantangan dakwah yang 

dihadapkan pada berbagai persoalan yang sesuai dengan tuntutan 

di era modern. 

Problematika besar yang dihadapi dakwah pada era 

kontemporer ini, antara lain:  

1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah 

lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral 

Communications (tabligh) sehingga aktivitas dakwah lebih 

berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. 

2. Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era 

sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal dan instan, 

melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. 

Dengan adanya keilmuan dakwah tentunya hal-hal yang 

terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari 

rujukannya melalui teori-teori dakwah. 

3. Problem yang menyangkut sumber daya manusia. Aktivitas 

dakwah masih dilakukan sambil lalu atau menjadi pekerjaan 
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sampingan. Implikasinya banyak bermunculan da’i yang 

kurang profesional, rendahnya penghargaan masyarakat 

terhadap profesi da’i, dan lemahnya manajerial yang 

dilakukan oleh da’i dalam mengemas kegiatan dakwah147. 

Dari tiga permasalahan di atas, ada beberapa faktor 

penyebab mengapa problem ini terjadi. Jika dianalisis, ada 

beberapa kemungkinan faktor penyebab kegagalan dakwah  kaum 

muslimin sehingga dakwah tidak mampu menjadi problem solving 

permasalahan yang ada. 

1. Faktor kualitas dakwah. Dakwah yang baik adalah berfungsinya 

empat rukun dakwah, yaitu: orang yang menegur, orang yang 

ditegur, perbuatan yang ditegur dan esensi teguran. Jika salah 

satu rukun lemah, maka fungsionalisasi dakwah tidak akan 

terwujud sebagaimana mestinya.148  

Perbedaan kualitas dakwah antara satu Muslim dengan Muslim 

lain, yaitu ketika ada mukmin yang berdakwah namun tidak dari 

hati atau tidak memberikan tauladan yang baik. Terlihat bahwa 

ada perbedaan signifikan antara dakwah yang berkualitas 

dengan dakwah yang tidak berkualitas. Mengenai bagaimana 

meningkatkan kualitas dakwah akan kita terangkan pada sub 

bab berikutnya. 

2. Faktor individu dan mind set kaum Muslimin yang menganggap 

dakwah hanya sebatas ritual saja sehingga tidak jarang dakwah 

hanya sebagai pelepas kewajiban. Dakwah ritual sah untuk 

dilakukan, namun dakwah ritual tidak berpengaruh besar 

terhadap perubahan sikap dan perilaku. Manusia akan terjebak 

dalam rutinitas, sementara tidak ada manfaat dari apa  yang 

dilakukannya. Dalam hal ini, dakwah tidak lagi memperhatikan 

hasil, hanya pada proses. 

Problematika dakwah saat ini adalah problematika “gelisah”: 

gelisah ketika tidak melaksanakan dakwah, namun tidak 

 
147Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer (Purwokerto: 

stainpress, 2006), h. 67 
148Imam Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin (Jakarta: Akbar Media 

Eka Sarana, 2008), h. 203. 
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gelisah ketika berbuat kemungkaran; gelisah ketika 

meninggalkan dakwah, namun tidak gelisah jika dakwahnya 

tidak berkualitas dan tidak berbekas kepada perilaku dan 

sikap; gelisah ketika tidak melaksanakan dakwah namun tidak 

gelisah ketika kejahatan di sekitarnya. Ini semua dikarenakan 

problematika mid set kaum Muslimin yang menganggap bahwa 

dakwah sebatas ritual saja tanpa memperhatikan output dari 

pelaksanaan dakwah. 

3. Tidak mentadabburi makna dakwah sehingga ia hanya merasa 

dilihat oleh Allah hanya ketika dakwah saja. Tidak 

mentadabburi dakwah akan menghantarkan kaum Muslimin 

untuk bersikap jauh dari ihsan. Implikasinya, ia akan merasa 

jauh dari Allah ketika di luar dakwah. Dampak ini juga 

mengakibatkan menjamurnya tingkat kejahatan karena kurang 

mentadabburi makna dakwah. Dan problematika ini adalah 

problem komunal di sekitar masyarakat.149 

4. Penyebab dakwah tidak berbekas dalam kehidupan kaum 

Muslimin adalah dakwah yang tidak mampu menjawab 

problematika ummat. Dakwah yang saat ini hanya sebatas 

himbauan yang bersifat monolog tanpa mencerna problem 

bahkan akar problematika ummat. Implikasinya dakwah hanya 

menjadi syarat bahkan pemenuhan kebutuhan ruh semata 

tanpa melihat akar dan tujuan serta fungsi utama dakwah yaitu 

pemecah problematika ummat. 

Pada akhir abad ke 20an di dunia muslim lahir sebuah 

kesadaran untuk membangun paradigma baru yang diharapkan 

dapat memberikan keseimbangan (sintesis) antara paradigma 

Timur dan Barat, dan sekaligus dapat menjadi paradigma 

alternative yang dapat menjembatani perbedaan yang cukup 

kontroversial antara paradigma  timur yang disebut-sebut sebagai 

paradigma yang bersifat mistis, religius, serta alamiah dengan 

paradigma Barat yang bersifat positivistik, mekanistik, dan ilmiah. 

Di mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

 
149Wahbah Az Zuhaili, Al quran Menjawab Tantangan Zaman , terj 

(Beirut: Daar Fikr, 1993), h. 186-190. 
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masing.150 Memahami paradigma dan komunikasi manusia berarti 

memahami apa yang terjadi selama komunikasi berlangsung dan 

akhirnya dapat diketahui apa yang dapat diperbuat untuk 

mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian 

tersebut.151  

Merubah peradigma berpikir dan budaya kerja adalah langkah 

strategis yang harus dimulai sekarang, yaitu agar berorientasi 

kepada sasaran khalayak dan ummah (to client or market 

oriented) dengan pendekatan “bil hikmah wal mauizah hasanah” 

dan dengan pemanfaatan media (bi al-tadwin). Langkah strategis 

tersebut harus diimbangi dengan sumber daya yang berkualitas 

yang akan menjadi juru dakwah behind the media, behind the 

technology, behind the screen dan on the screen. Tujuannya 

adalah menyadarkan kaum muslimin, mendidik jiwa mereka dan 

membekalinya dengan ketakwaan yang cukup untuk 

memperlihatkan kepadanya keharusan menyatukan barisan.152 

Tantangan dakwah yang amat kompleks dapat dilihat dari tiga 

perspektif, yaitu: 

1. Perilaku Behaviouristis perspective). Salah satu tujuan dakwah 

adalah terjadinya perubahan perilaku (behavior change), pada 

masyarakat yang menjadi objek dakwah kepada situasi yang 

lebih baik. Tampaknya sikap dan prilaku (behaviour), 

masyarakat dewasa ini hampir dapat dipastikan lebih banyak 

dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.153 

2. Tantangan dakwah dalam perspektif transmisi. Dakwah dapat 

diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran 

Agama Islam dari da’i sebagai sumber dakwah ke mad’u 

sebagai penerima dakwah. ketika ajaran agama ditansmisikan 

kepada masyarakat yang menjadi objek dakwah, maka peranan 

media sangat menentukan. Zainuddin Sardar mengemukakan 

 
150Enjang As, dalam Dimensi Ilmu Dakwah, h. 85. 
151Dedy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya (Bandung: Roda Jaya, 

2005), h. 12. 
152Ahmad Muhammad Ar-Rasyid, Khittah Dakwah (Jakarta Robbani 

Press, 2005), h. 337. 
153Qodri Azizy, Melawan Globalisasi;Reinterpretasi Ajaran Islam,  h  
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bahwa abad informasi ternyata telah menghasilkan sejumlah 

besar problem. Lahirnya revolusi informasi menghadirkan 

tantangan khusus yang harus di atasi, agar umat Islam bisa 

memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dakwah.154 

3. Tantangan dakwah perspektif interaksi. Jika dakwah dilihat 

dalam bentuk komunikasi yang khas (komunikasi  

agama/islami), maka dengan sendirinya interaksi sosial akan 

terjadi, di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai 

dengan pesan-pesan dakwah. Yang menjadi tantangan dakwah 

saat ini adalah saat masyarakat yang menjadi objek dakwah 

berinteraksi dengan pihak lain atau masyarakat yang belum 

tentu membawa pesan yang baik atau sebaliknya membawa 

pesan yang sebaliknya. 

Selain ketiga aspek yang menjadi tantangan dakwah tersebut 

ada tiga aspek lain yang menjadi tantangan dakwah; aspek 

pertama adalah aspek pribadi atau internal, di mana aspek ini 

terletak pada diri seorang da’i yang merasa ragu akan 

keberlangsungan dakwahnya, aspek kedua yaitu aspek eksternal 

meliputi harta, kekuasaan maupun jabatan yang bisa menjadi bom 

waktu dalam berdakwah, aspek ketiga yaitu pergerakan  yang bisa 

bersikap profesional dalam berdakwah.155 

Dakwah yang merupakan kewajiban bagi setiap individu 

muslim. Kegiatan dakwah yang semakin hari semakin mendapat 

tantangan yang sangat kompleks, seharusnya ditunaikan dengan 

beragam kekuatan dan potensi. Paling tidak tantangan yang 

menghadang lajunya perkembangan dakwah Islam. Karakteristik 

dakwah di Indonesia terbagi dua yaitu, klasik dan kontemporer. 

Klasik berupa praktek-praktik ritual yang bercampur dengan 

kepercayaan animisme, dinamisme, dan pengakuan sebagai nabi. 

Sedangkan kontemporer berbentuk paham-paham keagamaan 

yang bercorak sekularisme, liberaslisme, dan feminisme. Gerakan-

gerakan pemikiran dan aliran-aliran tersebut menjadi problematika 

 
154 Zainuddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21 

Menjangkau Informasi (Bandung: MIzan, 1996), h. 17 
155 Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau 

Informasi, h. 17 
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dakwah yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh para da’i dan 

juga organisasi-organisasi keagamaan. Tantangan dakwah 

tersebut akan diuraikan yang berkaitan dengan tantangan 

kontemporer. 

1. Sekularisme 

Sekularisme merupakan pemahaman tentang aktivitas 

keagamaan yang muncul pada abad pertengahan. Paham sekuler 

ini menurut M. Natsir yang dikutip oleh Adian Husaini muncul 

secara alamiah sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi melainkan dilakukan secara aktif oleh sejumlah 

kalangan. Menurutnya sekularisasi otomatis akan berdampak 

pada pendangkalan akidah156. 

Berkenaan dengan hal ini, Muhamad Natsir mengatakan: 

Dampak pemahaman sekuler ini yang paling nyata adalah 

hilangnya sikap amar ma’ruf nahi munkar. Dengan dalih 

hak asasi individu, manusia dengan semena-mena untuk 

meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya dan leluasa 

melanggar aturan-aturan Allah. Padahal kegiatan amar 

ma’ruf nahi munkar ditinggalkan, akan terjadi keberkahan 

wahyu. Berdakwah kepada masyarakat yang berpaham 

sekuler jauh lebih berat dari pada berdakwah kepada 

masyarakat awam.157 

2. Liberalisme 

Menurut Syamsuddin Arif paham prinsip paling mendasar dari 

liberalisme adalah pernyataan bahwa tunduk kepada otoritas 

apapun adalah bertentangan dengan hak asasi, kebebasan, dan 

harga diri manusia yang akarnya, aturannya, ukurannya, dan 

ketetapannya ada diluar dirinya.158 

3. Pluralisme 

Tantangan dakwah yang lain adalah pluralisme yang merupakan 

paham yang berasumsi bahwa semua agama adalah jalan yang 

 
156 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Dualisme Pemikiran, h.85 
157 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Dualisme Pemikiran, h.86 
158Syamsuddin Arif, Orientalis dan Dualisme Pemikiran, h.76  
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sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Penganut paham ini, 

bahwa semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju 

Tuhan yang sama. Dengan kata lain adalah persepsi relative 

terhadap Tuhan yang mutlak, setiap pemeluk agama tidak bisa 

mengklaim atau agamanya sendiri yang benar. Menurut Charles 

Kimball, salah satu ciri agama yang jahat (evil) adalah agama yang 

memiliki klaim kebenaran mutlak (absolute truth claim) atas 

agamanya sendiri.159 

Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan ayat yang 

ada dalam al-Qur’an Q.S. Ali Imran ayat 19 yang menyatakan 

bahwa agama yang diridhai di sisi Allah swt., hanyalah Islam. 

 
ُ
ذِيْن  ا

َّ
ف  ال

 
ل ا اخْت  م  امُ ه و 

 
اِسْل

ْ
ِ ال يْن  عِنْد  اللّه ا مِنُْۢ اِنَّ الد ِ

َّ
ب  اِل كِتَٰ

ْ
وْتُوا ال

رِيْعُ   اِنَّ اللّه  س  ِ ف  تِ اللّه يَٰ
َٰ
فُرْ بِا

ْ
نْ يَّك م  هُمْ هو  يْن  غْيًاُۢ ب  مُ ب 

ْ
عِل

ْ
هُمُ ال اۤء  ا ج  عْدِ م  ب 

ابِ  س  حِ
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah ialah 

Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, 

kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena 

kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap 

ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat 

perhitungan(-Nya).160 

Dengan demikian, kesesatan dan kekeliruan pluralisme 

agama, hendaknya menanamkan keyakinan bahwa hanya Islam 

adalah sebagai agama yang benar. Kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi menciptakan fasilitas yang memberi peluang bagi 

pengembangan dakwah. 

Uraian tersebut dapat dilihat bahwa misi dan tantangan 

dakwah tidaklah pernah akan semakin ringan, melainkan akan 

semakin berat dan semakin kompleks dan melelahkan. Dalam 

 
159 Syamsuddin Arif, Orientalis dan Dualisme Pemikiran, h.79 
160 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya. h.78 
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menghadapi problematika dakwah tersebut, harus ditata kembali 

dengan merencanakan kegiatan dakwah yang lebih profesional 

dan dikerjakan oleh tenaga yang profesional dan ikhlas. 

Umat Islam yang memiliki potensi yang masih sangat terbatas, 

untuk itu harus diakomodir dengan segala permasalahan dan 

tantangan yang muncul dengan memilih dan memilih yang paling 

tepat untuk menentukan skala prioritas dalam penanganannya, 

sehingga tenaga dan pikiran dapat lebih terarah dan lebih 

produktif dalam penggunaannya. 

 

B. Media Dakwah Kontemporer 

Media massa dengan kecanggihan teknologinya saat ini lebih 

memudahkan proses penyebaran dakwah. Paul Lazarsfeld dan 

Robert K Merton juga melihat media dapat menghaluskan 

paksaan sehingga tampak sebagai bujukan.161 Manfaat dan 

mudharat dari teknologi informasi dan komunikasi, serta secara 

sadar memanfaatkannya untuk mencapai tujuan. 

Tantangan para da’i untuk melaksanakan dakwahnya 

semakin tinggi, disaat akses terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi semakin terbuka akan tetapi dilain 

pihak profesionalisme lembaga dakwah dan para da’i dituntut 

lebih baik, serta tantangan yang paling berat adalah di saat 

memanfaatkan media yang sudah menjadi industri yang profitable 

untuk tujuan dakwah, dibalik pesan-pesan yang disampaikan. 

Perjuangan para da’i atau lembaga dakwah yang berjuang di 

bidang baru yaitu informasi agar tidak dikendalikan oleh penguasa 

informasi, dalam rangka membebaskan umat dari sifat-sifat 

jahiliah modern dengan menggunakan pendekatan bi al hikmah. 

Menurut Sayyid Qutb dakwah dengan metode bi al hikmah akan 

terwujud apabila memperhatikan tiga faktor yaitu: pertama melihat 

keadaan dan situasi orang-orang yang akan di dakwahi, kedua 

menyesuaikan ukuran materi dakwah yang akan disampaikan agar 

 
161 L. Rivers, William dan W. Jensen, Jay, Media Massa dan 

Masyarakat Modern, Terjemahan, (Jakarta: Prenada Grup, 2008), h. 35. 
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mad’u tidak merasa berat dengan beban materi tersebut, ketiga 

dalam penyampaian materi dakwah hendaknya menggunakan 

metode dakwah yang bervariasi yang sesuai dengan kondisi pada 

saat itu.162 

Seorang da’i atau subjek dakwah dalam menyampaikan 

ajaran Islam kepada objek dakwah atau umat manusia tidak akan 

lepas dari sarana atau media. Di era modern ini dakwah tidak 

hanya cukup disampaikan melalui lisan tanpa melalui bantuan 

alat-alat komunikasi modern. Oleh karena itu diperlukan kejelian 

dalam memilih media atau sarana yang tepat merupakan salah 

satu unsur keberhasilan dakwah.  

Revolusi media informasi telah membawa manusia pada 

babak baru. Manusia tidak lagi khawatir dengan jarak ketika 

berkomunikasi dengan sesamanya. Manusia tidak lagi merasa 

kesulitan untuk mengakses berbagai informasi di seluruh dunia 

dengan waktu yang bersamaan secara real time. dalam perspektif 

teori kebudayaan, media telah memainkan peran sebagai salah 

satu item penting, sebagaimana item kebudayaan lain seperti 

Bahasa tradisi, pola hidup, sistem kepercayaan dan sebagainya. 

Identitas masyarakat modern dapat diidentikkan dari cara akses 

mereka terhadap media paling mutakhir. 

Media dalam masyarakat modern tidak lagi dipandang 

sebagai sesuatu yang menghantarkan pesan, tetapi menjadi 

identitas yang penting. Pada titik inilah, inovasi media menjadi titik 

tolak peradaban manusia modern. Manusia telah membuktikan 

dirinya sebagai makhluk kreatif yang melahirkan karya, yang 

memudahkan manusia-manusia lain dalam menjalani 

kehidupannya. Kemudahan yang ditawarkan media tidak lagi 

dapat ditolak. Dalam beberapa kondisi, manusia justru sangat 

ketergantungan terhadap keberadaan media. 

Hamzah Ya’qub membagi sarana dakwah menjadi lima 

macam yaitu: lisan, tulisan, audio, visual, dan akhlak. Kelima 

 
162AS Enjang, Dasar-dasar Ilmu Dakwah, Pendekatan Filosofis dan 

Praktis (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 89 
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macam pembagian tersebut, secara umum dapat dipersempit 

menjadi tiga media163 yaitu: 

a. Spoken words, media dakwah yang berbentuk ucapan atau 

bunyi yang ditangkap dengan indra telinga, seperti radio, 

telepon, dan lain-lain. 

b. Printed writing, berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan 

sebagainya yang dapat ditangkap dengan mata 

c. The audio visual, berbentuk gambar hidup yang dapat 

didengar sekaligus dilihat, seperti televisi, video film dan 

sebagainya.164 

Media jika dilihat segi sifatnya, media dapat digolongkan 

menjadi dua kategori: media dakwah tradisional dan media 

dakwah modern. Media dakwah tradisional berupa berbagai 

macam seni dan pertunjukan tradisional, dipentaskan secara 

umum terutama hiburan yang bersifat komulatif. Sedangkan 

media modern diistilahkan dengan media elektronik yaitu media 

yang dihasilkan dari teknologi seperti televisi, radio, pers, internet 

dan sebagainya. Sementara itu masyarakat plural yang 

berkembang dengan berbagai kebutuhan praktis, sehingga 

kecanggihan teknologi tidak dapat dinafikan dapat membuka 

sekat dan menghilangkan batas ruang dan waktu. Memilih dan 

menggunakan media yang tepat menjadi keharusan dan tuntunan 

zaman apabila menginginkan tujuan dakwah untuk mempengaruhi 

bisa tercapai. Dengan demikian media sebagai sarana dakwah 

yang merupakan suatu wasilah dakwah haruslah sesuai dengan 

situasi dan kondisi pada masyarakat kontemporer. 

Terdapat dua dimensi besar dalam dakwah  yaitu:  

a. Mencakup semua penyampaian pesan kebenaran yaitu 

dimensi kerisalahan (bi ahsan al aqwal), yang merupakan 

tuntunan dari Al qu’an Q.S. (5): 67 dan Ali Imran: 104. 

Dimensi kerisalahan dakwah berusaha menumbuhkan 

 
163Amal Fathullah Zarkhasyi, h. 154 
164 Siti Uswatun  Khasanah, Berdakwah dengan Jalan Debat: 

antara Muslim dan Non Muslim (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 36-

37 
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kesadaran diri (individu/masyarakat) tentang kebenaran nilai 

dan pandangan hidup secara Islam, sehingga terjadi proses 

internalisasi nilai-nilai Islam sebagai nilai hidupnya, dengan 

kata lain dakwah kerisalahan merupakan proses 

mengkomunikasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

Islam,  

b. Mencakup pengaplikasian nilai kebenaran yang merupakan 

kerahmatan (bi ahsan al amal), yang mengacu pada firman 

Allah Q.S. Al Anbiya: 107. 

مِيْن  
 
ل عَٰ

ْ
ل ِ
 
ةً ل حْم  ا ر 

َّ
ك  اِل نَٰ

ْ
ل رْس 

 
آ ا م   و 

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali 

sebagai rahmat bagi seluruh alam”. Dakwah kerahmatan ini 

merupakan upaya mengaktualisasikan Islam sebagai rahmat 

(jalan hidup yang mensejahterakan, membahagiakan, dan 

sebagainya) dalam kehidupan manusia. Dimensi kerisalahan 

dakwah lebih tepat sebagai pengenalan Islam, sedangkan 

dimensi kerahmatan merupakan upaya mewujudkan Islam 

dalam kehidupan.165 

Pembaharuan konsep aktivitas dakwah di media televisi 

diharapkan mampu melahirkan perubahan yang berarti bagi 

kemajuan umat dan bangsa. Dakwah harus melahirkan umat yang 

utama atau umat yang unggul (khairu ummah). Umat yang terbaik 

adalah umat yang unggul, umat yang aqidah dan ibadahnya kuat. 

Hal ini dibuktikan dengan melakukan tiga hal yaitu amar ma’ruf, 

nahi mungkar, dan iman. Ketiganya dipahami merupakan ciri atau 

karakter dasar umat Islam. 

Dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode yang 

tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara aktual, faktual dan 

kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang 

kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti 

kongkrit dan nyata. Kontekstual dalam arti relevan dan 

menyangkut problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat. 

 
165 Asep Kurniawan, Komunikasi Penyiaran Islam, h. viii 
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Oleh sebab itu, memilih cara dan metode serta media yang tepat 

dakwah aktual, faktual dan konstektual menjadi bagian strategis 

dari kegiatan dakwah itu sendiri, untuk menyajikan kemasan 

dakwah yang menarik dan menggugah melalui media televisi 

dengan metode dakwah al-Qur’an surah an-Nahl: 125 perlu 

diaktualisasikan dalam kemasan televisi. 

تِيْ هِي   
َّ
هُمْ بِال

ْ
ادِل ج  ةِ و  ن  ح س 

ْ
ةِ ال وْعِظ  م 

ْ
ال ةِ و  م 

ْ
ك حِ

ْ
ك  بِال ِ

ب  بِيْلِ ر  ى س 
َٰ
دعُْ اِل

ُ
ا

بِ  نْ س   ع 
َّ

ل نْ ض  مُ بِم 
 
عْل

 
بَّك  هُو  ا نُه اِنَّ ر  حْس 

 
دِيْن  ا مُهْت 

ْ
مُ بِال

 
عْل

 
هُو  ا  يْلِه و 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara 

yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia 

(pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. 

  Ayat tersebut menjelaskan sekurang-kurangnya ada tiga cara 

atau metode dalam dakwah yakni, metode hikmah, metode 

mau’izah dan metode mujadalah. Ketiga metode dapat 

dipergunakan sesuai objek yang dihadapi oleh seorang da’i atau 

da’iyah di medan dakwahnya. Ada kenyataan yang perlu 

diperhatikan oleh para aktivis dakwah terutama para crew 

produksi agama Islam di stasiun televisi dalam mengemas acara 

dakwah Islam yaitu: 

a. Corak kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia sebagai 

suatu bangsa adalah kebinekaan dalam beberapa aspek 

kehidupan yang meliputi pandangan hidup (filsafat), sosio 

kultural, agama, suku, bahasa, dan politik dan sebagainya. 

b. Tendensi (kecenderungan) perkembangan masyarakat yang 

banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi modern serta ide 

modernitas yang telah mulai menjiwai trans-pembangunan 

nasional ke arah perubahan sosial (social change). Nilai-nilai 

kebudayaan dan agama cepat atau lambat harus dapat 

secara normatif kultural mengontrol serta menjiwainya. 
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c. Corak kehidupan psikologis masyarakat modern dan 

tradisional mengandung ciri-ciri yang menurut sistem 

pendekatan yang berbeda satu sama lain. Semakin modern 

suatu kehidupan masyarakat, maka semakin kompleks pula 

kehidupan psikologisnya dan semakin banyak menuntut 

sistem pendekatan yang bersifat antar ilmu dengan 

dilatarbelakangi prinsip-prinsip pandangan psikologis yang 

dalam dan luas.166 

Dalam era global ini sekat-sekat regional relative pudar 

dengan alat bantu teknologi komunikasi. semuanya merupakan 

tantangan bagi dakwah Islamiyah, jika aktivitas dakwah tidak 

mengambil bagian dalam proses tersebut. Untuk mengambil peran 

terhadap keberadaan media yang tersedia dari yang baru maupun 

yang konvensional. Beberapa media yang bisa dijadikan 

inventarisir dan sangat potensi untuk media adalah: 

1) Radio adalah media elektronik yang paling dini dan sudah 

dipakai sejak lama dan sudah dikenal masyarakat. Media ini 

memiliki kelebihan : 

a. Daya pancar yang luas hingga bisa mengunjungi pemirsa 

yang jauh bahkan sampai ke kamar-kamar mereka. 

b. Bersifat mobil dan mudah dibawa kemana-mana di mobil di 

ladang atau di hutan sekalipun. 

c. Tidak menuntut perhatian yang besar bagi pendengar, 

karena dia akan senantiasa bunyi tanpa harus dilihat, dan 

pesan akan tetap mengalir begitu saja. Sehingga bisa 

menemani pendengarnya tanpa harus berhenti dari 

pekerjaannya, menyetir mobil, memasak, dan lain-lain. 

d. Mudah dimiliki, harga terjangkau, biaya produksi murah. 

e. Tidak akan ditinggalkan orang karena sifatnya yang bisa 

menjadi sahabat dalam berbagai kegiatan.167 

 
166H.M. Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 

2. 
167M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam,h. 203 
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2) TV sebagai media dakwah sangatlah efektif dengan 

kelebihannya sebagai media audio visual, selain bersuara juga 

dapat dilihat, penggunaan TV sebagai media tentu saja bisa 

dilakukan dengan membuat program-program tayangan yang 

bermuatan pesan dakwah, baik berupa drama, ceramah, film-

film atau kata-kata hikmah sebagaimana telah banyak 

ditayangkan berbagai station TV. 

3) Tape Recorder, CD dan VCD semuanya merupakan alat-alat 

perekam yang bisa dipakai untuk menggandakan berbagai 

produk dakwah, dan ini juga sudah mulai banyak dipakai 

sebagai media dakwah dan pengajaran agama. 

4) Dakwah via animasi, masalah lain yang perlu digarap dakwah 

Islamiyah adalah membuat film-film kartun yang Islami, dengan 

memperkenalkan budaya dan ajaran Islam, serta cerita-cerita 

kepahlawanan, hal ini bisa dilakukan dengan membuat film-film 

animasi yang bisa dilakukan oleh para animator muslim. 

Sehingga anak-anak muslim tidak kehilangan sejarah dan 

identitasnya. 

5) Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal, Buku, 

Tabloid, semuanya dapat dijadikan media dakwah, rubrikasi 

pada surat kabar dengan menyediakan rubrik khusus dakwah 

dapat dilakukan, seperti yang tersedia dalam Surat Kabar 

Pikiran Rakyat, Republika dan lain-lain. Pada prinsipnya semua 

rubrik bisa dijadikan media dakwah dengan menyisipkan pesan 

dakwah dalam setiap artikel baik berita opini, cerpen, fitur, 

yang sangat berperan dalam hal ini adalah penulisnya, serta 

misi media. Demikian juga halnya dengan majalah, kolom yang 

disediakan majalah bisa dijadikan wahana dakwah. 

6) Dakwah via Internet: Internet merupakan barang baru yang 

secara langsung berperan dalam menciptakan dunia yang 

mengglobal. Media ini dapat menghubungkan antar individu 

penduduk dunia tanpa mengenal batas. Media ini akan sangat 

baik juga digunakan sebagai sarana dakwah, dan sekaligus 

merupakan ciri utama dakwah era global.  



Audah Mannan 

 

93 |  

Dapat dibayangkan jikasemua mesjid dan lembaga-lembaga 

Islam memiliki fasilitas dakwah dengan media-media seperti 

diungkap di atas, akan tercipta berbagai pilihan yang bisa diakses 

oleh masyarakat sebagai sasaran dakwah. Selain membuat media 

sendiri, memperbanyak content media umum dengan content 

Islami juga harus tetap dilakukan sebagai lahan 

dakwah/komunikasi Islam. Kajian komunikasi Islam harus 

senantiasa dikembangkan, karena masih banyak yang harus digali 

lagi dari kedua sumber Islam; al-Qur’an dan al-Hadits dengan 

pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini ilmu komunikasi. Seperti 

pembahasan tentang qawlan tsaqilan misalnya bisa dikaji secara 

mendalam demikian juga konteks-konteks komunikasi lainnya 

yang dihubungkan dengan balaghah yang merupakan kajian 

linguistik Arab.  

Teknologi di era globalisasi telah mengalami kemajuan yang 

begitu pesatnya, beragam macam media komunikasi bersaing 

dalam memberikan informasi yang tanpa batas. Dunia kini telah 

dan sedang berubah, bergulir dalam proses revolusi informasi dan 

komunikasi yang melahirkan peradaban baru sehingga 

mempermudah manusia untuk saling berhubungan serta 

meningkatkan mobilitas sosial. Kehadiran media massa, seperti 

surat kabar, radio, televisi dan internet, sebagai komunikasi abad 

modern telah berpengaruh luas. Suatu pesan atau berita dapat 

dengan mudah diterima oleh masyarakat dalam waktu yang relatif 

singkat. Fasilitas internet merupakan yang terlengkap dan 

terefisien, di mana segala bentuk dan macam informasi dapat 

diakses dengan mudah dan murah, didukung dengan semakin 

menjamurnya warung internet yang memasang tarif murah, 

kemana dan dengan siapapun kita berkomunikasi dapat kita 

lakukan dengan menggunakan fasilitas internet, fasilitas tersebut 

biasa dikenal dengan istilah mailing list, yaitu komunikasi yang 

dilakukan melalui tulisan yang bersifat langsung. 

  Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan 

potensial dengan beberapa alasan, di antaranya mampu 

menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya 

dan energi yang relatif terjangkau. Kedua, pengguna jasa internet 
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setiap tahunnya meningkat drastis, ini berarti berpengaruh pula 

pada jumlah penyerap misi dakwah. Ketiga, para pakar dan ulama 

yang berada di balik media dakwah via internet bisa lebih 

konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang 

menuntut status hukum syar’i. Keempat, dakwah melalui internet 

telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Melalui berbagai 

situs mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai, 

dengan demikian pemaksaan kehendak bisa dihindari. Kelima, 

cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah 

via internet bisa menjangkau segmen yang luas.168 

Terlepas dari reaksi pro-kontra kalangan ulama tentang boleh 

tidaknya menggunakan jaringan internet sebagai sarana 

komunikasi dan informasi, karena disinyalir sisi negatifnya lebih 

menonjol ketimbang kemaslahatannya. Realitas telah memvonis 

betapa besarnya potensi Internet untuk dimanfaatkan sebagai 

sarana dakwah, salah satunya sebagai media informasi Islam. 

Setidaknya berdakwah melalui jaringan internet bisa kita 

kategorikan menjadi tiga metode169;  

a. Menggunakan fasilitas website seperti yang telah dilakukan 

oleh banyak organisasi Islam maupun tokoh-tokoh ulama. 

Berdakwah dengan menggunakan fasilitas ini dianggap lebih 

fleksibel dan luas jika dibandingkan dengan dua fasilitas 

berikutnya.  

b. Menggunakan fasilitas mailing list dengan mengajak diskusi 

keagamaan atau mengirim pesan-pesan moral kepada 

seluruh anggotanya.   

c. Menggunakan fasilitas chatting yang memungkinkan untuk 

berinteraksi secara langsung. Sebenarnya jika dibandingkan 

dengan dua fasilitas yang telah disebutkan di atas, fasilitas 

 
168Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net /sosial& 

budaya/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 januari 

2013)  
169Arwanie Syaerozie, Jaringan Internet :Media Dakwah Yang 

Efektif Dan Potensial dalam, http://www.jurnalism.net/social& budaya 

/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm, (tanggal 20 januari 2013)  

http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
http://www.jurnalism.net/social&%20budaya%20/jaringan-internet-dan-media-dakwah.htm
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chatting lingkupnya lebih sempit sebab kegiatan dakwah 

melalui fasilitas ini hanya berlangsung pada saat pelaku 

dakwah sedang online di internet saja. 

 Dakwah melalui internet merupakan suatu inovasi terbaru 

dalam syiar Islam, dan tentunya akan memudahkan para da’i 

dalam melebarkan sayap-sayap dakwahnya. Penggunaan media 

internet sebagai media dakwah merupakan kesempatan dan 

tantangan untuk mengembangkan dan memperluas cakrawala 

dakwah Islamiyah. Kesempatan yang dimaksud ialah bagaimana 

orang-orang yang peduli terhadap kemampuan dakwah maupun 

memanfaatkan media internet tersebut sebagai sarana dan media 

dakwah untuk menunjang proses dakwah Islamiyah. Sementara 

mewujudkannya mulai dari tenaga, pikiran dan sumber daya 

manusia yang mengerti akan dakwah dan internet. Umat Muslim 

harus mampu menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya 

perkembangan teknologi informasi, “Dari sisi dakwah, kekuatan 

internet sangat potensial untuk dimanfaatkan,” kata Dr. Kun 

Wardhana Abiyoto, ketua Muslim Information Technology 

Association (MIFTA). Lebih jauh menurutnya, internet dapat 

mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah yang terkadang dibatasi 

lingkup wilayah. Singkatnya, banyak manfaat dan kegunaan bila 

kemajuan teknologi internet ini bisa dioptimalkan oleh umat Islam 

secara luas.170 

Penggunaan media dalam Islam bertujuan untuk 

mempermudah penyampaian pesan-pesan agama (syariah) 

supaya sampai kepada masyarakat luas lebih cepat secara 

bersamaan, semangat penyampaian ini terlihat pada wasiat Rasul 

saw., bahwa yang menghadiri suatu majelis dianjurkan untuk 

menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Melalui media 

komunikasi modern hal tersebut bisa dicapai lebih banyak dari 

pada komunikasi yang tidak bermedia (teknologi) pesan yang 

disajikan oleh radio televisi atau majalah serta surat kabar bisa 

mewakili tugas penyampaian yang hadir kepada yang tidak hadir, 

walau bisa berarti yang baca atau yang mendengar, melihat harap 

 
170Zamris Habib, Dakwah melalui Dunia Maya, http://zamrishabib 

.wordpress.com/, (tanggal 20 Mei  2021) 
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menyampaikan kepada yang tidak, bila diterjemahkan lebih lanjut. 

Tujuan lain penggunaan media komunikasi tersebut untuk 

mempermudah pemahaman dan penjelasan isi pesan, ini terlihat 

dalam praktek menggambar yang dilakukan oleh Rasul saw. Alat 

bantu untuk “memahamkan” ini tentu saja tidak terbatas pada 

penggunaan diagram atau skema dari suatu bahasan, tapi bisa 

juga dalam bentuk narasi dan suara dalam penyampaian lisan. 

Kekuatan narasi bagi media radio atau televisi sangat dominan. 

Prinsip yang harus dijaga dalam hal ini ialah menghindari 

terjadinya kesalahan informasi. Pemilihan kata-kata, penggunaan 

tanda baca dan tekanan-tekanan intonasi dengan narasi menjadi 

andalannya. 

 

C. Citizen Jounalism sebagai Media Dakwah 

Citizen Journalism atau dikenal juga dengan sebutan public, 

participatory, democratic, atau street journalism.171 Yaitu suatu 

istilah jurnalistik baru yang dibangun atas dasar aktifitas warga 

yang berperan dalam menghimpun, melaporkan dan menganalisis 

berita dan informasi. Courtney C. Radsch mendefinisikan Citizen 

Journalism sebagai salah satu bentuk alternative dalam 

pengumpulan dan pelaporan berita oleh para aktivis di luar 

mainstream dari institusi media, kadang berupa kebebasan 

ekspresi atas kegagalan jurnalistik profesional. Menggunakan 

praktek jurnalistik namun dimotivasi oleh tujuan dan idealisme 

yang berbeda lebih bersandar pada sumber legitimasi alternatif 

dari pada sumber tradisional atau mainstream jurnalisme.172 

Beberapa ulama kontemporer sudah banyak yang 

menggunakan twitter untuk menyebarkan pesan-pesan 

dakwahnya antara lain `Aa'id Abdullah al-Qarnee, Shalih Al- 

Munajjid, Yusuf Mansur, AAgym, Hidayat Nur Wahid, Yusril Ihza 

Mahendra, Komaruddin Hidayat, Din Syamsuddin, Gus Mus dan 

 
171Citizen_journalism."en.wikipedia.org. http://en.wikipedia.org 

/wiki / Citizen _journalism (accessed 4 Juli, 2014). 
172 M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, 

h.210 
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banyak lagi yang lainnya. Adapun tokoh-tokoh internasional 

mayoritas menggunakan twitter untuk sosialisasi diri dan 

gagasannya. Artinya bahwa penggunaan media tersebut jangan 

dianggap tabu dan kemudian mengurung diri tidak terlibat dalam 

hiruk-pikuk media massa.173 

Pemanfaatan media seperti ini perlu terus dikembangkan 

mengingat bahwa komunitas lain (non dakwah) banyak 

menggunakan media tersebut, maka perlu ada gerakan 

penyeimbang informasi positif bagi khalayak. Informasi positif 

tersebut hanya bisa diproduksi oleh mereka yang berpikiran positif 

dan memiliki itikad baik. Dalam konteks penggunaan media 

internet baik berupa website, weblog, jejaring sosial, chat room 

dan lainnya hendaknya diniatkan untuk berdakwah, maka konten 

yang berupa tulisan atau gambar ataupun  penulisan status harus 

memiliki nilai dakwah, berisikan arahan, pembinaan, dan 

pengajaran hal-hal yang baik kepada khalayak. 

Dalam konteks dakwah kegiatan jurnalisme warga ini bisa jadi 

pilihan untuk menyebarkan informasi dakwah, penggunaan 

facebook dan twitter misalnya sudah mulai dimanfaatkan untuk 

kepentingan dakwah. Melalui media tersebut mereka bisa berbagi 

presentasi yang pernah disajikan, berbagi karya tulis dan informasi 

lainnya. 

Dakwah secara substansial akan mencapai fungsinya dengan 

baik jika dakwah mampu menjawab problematika ummat yang 

ada. Jika antara dakwah dan problematika hanya berjalan sendiri 

tanpa ada keterkaitan maka dakwah tidak akan mencapai 

fungsinya dengan baik. Ada tiga indikator jika dakwah tidak 

mampu menyelesaikan problematika ummat: 

1. Subjek Dakwah 

Subjek dakwah di sini adalah pelaku dakwah yang berislam secara 

parsial dan tidak berislam secara menyeluruh. Subjek dakwah 

seperti yang tertera dalam Hadits di atas menjadi faktor utama 

kegagalan dakwah di tengah problematika dakwah yang tidak 

 
173M.Tata Taufik, Dakwah Era Digital Seri Komunikasi Islam, h.220 



Strategi Pengembangan Dakwah 

98 |  

selesai. Oleh karenanya subjek dakwah idealnya memperbaiki 

lisan, perbuatan dan perasaan agar perasaan, lisan maupun 

perbuatannya sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk ciri utama 

yang membedakan seorang da’i yang berdakwah ke jalan Allah 

swt. adalah, bersikap ta`anni (tenang/tidak terburu-buru) dan 

tatsabbut (verifikasi/cek dan ricek) terhadap segala perkara yang 

terjadi dan semua berita yang ada. Maka janganlah dia bersikap 

tergesa-gesa sehingga menghukumi manusia dengan apa yang 

tidak ada pada mereka, yang dapat menyebabkan dia menyesal 

dan bersedih hati diakibatkan sikap ketergesa-gesaannya. Untuk 

itulah Allah swt. Mengingatkan, Q.S/49:6. 

وْمًاُۢ   ق  تُصِيْبُوْا  نْ 
 
ا نُوْآ  يَّ ب  ت  ف  اٍ  ب  بِن   ُۢ اسِق  ف  مْ 

ُ
ك اۤء  ج  اِنْ  نُوْآ  م 

َٰ
ا ذِيْن  

َّ
ال ا  يُّه 

 
يٰٓا

تُصْبِ  ةٍ ف 
 
ال ه  تُمْ نَٰدِمِيْن  بِج 

ْ
ل ع  ا ف  ى م 

َٰ
ل  حُوْا ع 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik 

datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah 

kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 

karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu 

menyesali perbuatanmu itu.174 

Dalam hal ini seorang da’i dituntut untuk tidak terburu-buru 

dalam menentukan sikap. Ia harus menguasai dan memahami 

setiap problematika yang ada dihadapannya. Dalam hal ini, da’i 

harus memiliki profil berikut ini, yaitu: memiliki komitmen tauhid, 

istiqamah dan jujur, memiliki visi yang jelas, memiliki wawasan 

keislaman, memiliki kemampuan memadukan antara dakwah bi 

al-lisan dengan dakwah bi al-hal, sesuai kata dengan perbuatan, 

berdiri di atas semua paham dan aliran, berpikir strategis, memiliki 

kemampuan analisis interdisipliner, sanggup berbicara sesuai 

dengan kemampuan masyarakat.175 

 
174 Mohammad Taufiq, Quran in The Word Ver1.2.0, QS/49 : 6 
175Syahrin Harapah Islam dan Implementasi Pemberdayaan (Cet. I; 

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999), h. 27 
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2. Proses Tansmisi Dakwah 

Proses transmisi dakwah yang dimaksud adalah proses 

pengomunikasian dakwah. Jika dakwah berada dalam fase sulit 

maka salah satu kemungkinan penyebabnya adalah proses 

transmisi dakwah yang belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan banyaknya fakta pengemban dakwah yang tidak 

memahami metode dakwah lisan yang baik sehingga komunikan 

atau pendengar tidak mampu memahami makna atau pesan 

dakwah yang diungkapkan oleh pengemban dakwah. 

Ketidakmampuan pengemban dakwah dalam mengomunikasikan 

hal ini menjadi poin kegagalan dakwah. Oleh karenanya 

pengemban dakwah harus memahami metode dan cara 

bagaimana mengomunikasikan pesan dakwah dengan baik, lugas 

dan logis. Proses transmisi ini diperlukan dalam menghadapi 

komunikan yang heterogen. 

3. Objek Dakwah yang Tidak Bisa Menerima Dakwah Secara 

Baik 

Kesiapan objek dakwah menjadi sasaran utama suksesnya 

dakwah. Jika komunikan tidak siap secara perasaan dan pikiran 

maka peluang gagalnya dakwah akan meningkat. Oleh karenanya 

kesiapan komunikan secara internal harus benar-benar menjadi 

pertimbangan dalam proses dakwah. 

Jika dianalisa, ada beberapa permasalahan yang ditemukan 

seputar problematika realitas dakwah: 

a. Perilaku dakwah belum berbanding lurus dengan moralitas 

Islam. Banyak orang rajin dakwah, hadir ke mesjid sepanjang 

waktu, dan melaksanakan hampir semua amalan sunnah 

namun tetap saja melakukan kemaksiatan. Di sinilah nampak 

apa yang terucap belum sejalan dengan apa yang diperbuat. 

Hal fatal yang sering terjadi dalam dunia dakwah adalah tidak 

melakukan apa yang ia ucapkan dan sebaliknya. Problematika 

ini menjadi problem penting dalam menganalisa penyebab 
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gagalnya dakwah di era kekinian176. Diakui atau tidak, seluruh 

problematika yang ada tidak hanya menghambat laju 

perkembangan dakwah melainkan lebih dari itu, dakwah 

dihambat oleh beberapa kekuatan kemunafikan yang lain 

seperti godaan-godaan iblis, setan dalam menghambat 

kebaikan manusia. Namun pada satu sisi tidak dapat dipungkiri 

lemahnya metode dakwah juga merupakan faktor penting 

gagalnya penyebaran nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah 

manusia.  

b. Mengapa para shalafusholih bisa terlepas dari kemaksiatan 

dengan dakwahnya, sementara generasi kita masih terpuruk ke 

dalam kemaksiatan? Bukankah tidak ada perbedaan antara 

dakwah shalafusholih dan para generasi Muslim sekarang? 

c. Mengapa ada sebagian kaum Muslimin yang “gelisah” ketika 

tidak melaksanakan dakwah namun tidak gelisah ketika 

melaksanakan kemungkaran? 

  

 
176Amin Sumawijaya, Paradidgma Qurani: Rangkaian ayat-ayat 

Suci al Quran (Jakarta: Indi Grafika, 2006), h. 121. 
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BAB VI 
 

METODE PENGEMBANGAN 

KUALITAS DAKWAH 
 

 

 

 

 

paya peningkatan kualitas aktivitas dakwah sangat 

berkaitan dengan dengan usaha meningkatkan seluruh 

komponen yang terlibat dalam kegiatan dakwah. 

A. Perencanaan Dakwah (Takhthith) 

1. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling 

penting, dan merupakan Langkah awal untuk menjalankan 

manajemen sebuah pekerjaan dan berpengaruh terhadap unsur-

unsur manajemen lainnya, merealisasikan perencanaan dan 

pengawasan untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan.177 

 
177 Rusmala Santi, “Konsep Perencanaan Dakwah Perpustakaan 

Umum Islam Imana Jama”, jurnal Wardah, Vol; 17 No. 1/Januari- Juni 

(2016), h. 74 

U 
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Perencanaan merupkan usaha sadar dan pengambilan 

keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-

hal yang akan dikerjakan di masa depan oleh suatu organisasi 

dakam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sbelumnya. Perencanaan meliputi Tindakan-tindakan memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan 

asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang 

diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil- hasil yang 

diinginkan.178 

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan 

dilakukan harus sesuai dngan keadaan situasi dan kondisi pada 

masa lampau, saat ini, serta prediksi masa depan. Untuk 

melaksanakan segala prediksi masa depan diperlukan kajian-

kajian masa kini. Begitu pentingnya perencanaan masa depan, 

maka muncul ilmu yang mebahas masa depan yang disebut 

dengan futuristic.179 

Secara umum tugas dari suatu perencanaan yang sangat 

penting adalah menentukan sasaran atau target yang hendak 

dicapai. Menentukan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran 

sehingga dalam proses pelaksnaan dapat berjalan sesuai 

perencanaan tanpa mengabaikan hal-hal yang dapat membantu 

proses pencapaian suatu tujuan. 

Secara alamiah, perencanaan merupakan bagian dari 

sunnatullah dengan memerhatikan bagaimana Allah menciptakan 

bumi serta isinya melalui perencanaan yang matang disertai 

tujuan yang jelas. Dalam konsep perencanaan hendaknya 

memerhatikan apa yang telah tercapai masa lalu, untuk 

merencanakan strategi baru untuk masa yang datang. 

Sebagaimana  firman Allah swt.yang tersirat dalam Q.S Al-

Hasyr/59: 18 : 

 
178 Muhammad Rasyid Ridha” Perencanaan dalam Dakwah” Jurnal 

Dakwah Vol.IX No. 2 Palembang: UIN Raden Patah, Juli -desember 

(2008), h. 151 
179 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet.I; Kencana, 

2006), h. 95 
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ا   يُّه 
 
أ   ٱي َٰٓ

ْ
نُوا ام  ذِين  ء 

َّ
  ٱل

ْ
دٖ  و  ٱتَّقُوا تۡ لِغ  م  دَّ ا ق  نظُرۡ ن فسۡٞ مَّ لۡت    ٱللَّّ  و 

ْ
للَّّ    ٱتَّقُوا

ون   ٱإِنَّ 
ُ
ل عمۡ  ا ت  بِيرُُۢ بِم   للَّّ  خ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.8 

Perencanaan ini merupakan fungsi organik pertama dalam 

dakwah. Tanpa adanya perencanaan, tidak ada dasar untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka untuk 

mencapai tujuan. Dalam organisasi dakwah, “merencanakan” 

adalah merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi dakwah 

tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, 

dan menyusun hierarki yang dilengkapi dengan rencana-rencana 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan. 

Dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dakwah dapat 

dijalankan secara terarah dan teratur sesuai rencana. Hal ini 

menjadi penting di mana dalam perencanaan seorang da’i atau 

penyelenggara dakwah dapat melakukan hal dengan baik dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang prioritas serta yang dapat 

mendukung pada saat melaksanakan kegiatan dakwah. dengan 

demikian proses pelaksanaannya berjalan sistematis yang 

mengarah pada pencapaian-pencapaian sasaran-sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Perencanaan merupakan starting point dalam pencapaian tujuan, 

bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas kegiatan tetap 

membutuhkan perencanaan, karena perencanaan merupakan blue print 

dari sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang akan 

dilakukan untuk memeroleh hasil yang optimal. Perencanaan adalah 

fungsi dasar (fundamental) manajemen, bersifat dinamis dan ditujukan 

 
8Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemanhya, h. 548. 
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pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya 

perubahan kondisi dan situasi.180 Agar proses dakwah dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan secara optimal, maka perencanaan dakwah 

menjadi keharusan. 

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya 

dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah 

ada. Apabila rencana baik, maka hasilnya baik, sebalik rencana 

yang jahat akan menghasilkan hasil yang jelek pula. Perencanaan 

merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang 

dalam waktu tertentu dan metode yang dipakai. Perencanaan 

merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum 

diperbuat, Perencanaan (takhthith) merupakan strating point dari 

aktivitas manajerial. Kesempurnaan suatu aktivitas manajemen 

tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan 

merupakan Langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk 

memikirkan hal-hal yang terkait agar memeroleh hasil optimal. 

Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha 

mencapai tujuan.181 

Perencanaan menurut Harold Koontz dan Cyril O’donel, 

Palnning is the function of a manager which involves the selection 

from among alternatives of objectives, policie, prosedures and 

programs (perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang 

berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternative dari 

tujuan, kebijakan, prosedur dan program.182 

Istilah perencanaan dalam perspektif manajemen adalah 

planning. Sebagai salah satu fungsi manajemen. Planning 

merupakan tindakan awal yang perlu dipahami sebelum fungsi lain 

dilaksanakan. Perencanaan merupakan suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pada 

 
180 Sofyan Safri Harahap, Akuntasi Pengawasan dalam Perspektif 

Islam (Jakarta: Basarindo Buana Tama, 1992), h. 131 
181 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 94-95 
182 Usman Efendi, Asas Manajemen (Jakarta: Rajawali press, 

2014), h. 95 
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hakikatnya terdapat di setiap jenis usaha manusia. Perencanaan 

merupakan susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah 

(tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atau 

potensi, factor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang 

bekepentingan dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.183 

Perencanaan adalah wujud dari tindakan konsepsional 

tentang masa depan yang diinginkan secara rasional. Oleh sebab  

itu perencanaan dapat juga diartikan sebagai upaya dalam 

menetapkan apa yang akan dilakukan. Sehingga perencanaan 

mencakup lapangan keputusan yang luas yaitu pemilihan atau 

penetapan tujuan dan penentuan strategis, proyek, program, 

prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan.184 

Perencanaan dakwah merupakan salah satu bagian dari 

fungsi-fungsi manajemen dakwah, sebagai bagian dari fungsi 

manajemen dakwah, kegiatan perencanaan dakwah merupakan 

Tindakan yang utama dan strategis dalam mewujudkan 

kelangsungan dari sebuah proses dakwah. Dakwah sebagai 

proses perubahan kualitatif dalam kehidupan umat sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam membutuhkan perencanaan yang matang 

sehingga seluruh unsur-unsur dakwah dapat berfungsi didalam 

realitas sosial. 

Menurut Ibnu Syamsi bahwa merencanakan berarti 

memikirkan dan membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan 

sebelum pelaksanaan kerja nyata direalisasikan. Adapun 

maksudnya adalah agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, 

sistematis, tidak ada yang tumpeng tindih (overlapped) dan tidak 

ada yang terlewatkan. Dalam perencanaan itu ditetapkan apa saja 

yang harus dilaksanakan, mengapa itu harus dilakukan, di mana 

hal itu harus dilakukan, kapan pelaksanaannya, oleh dan untuk 

siapa, bagaaimana caranya dan berapa biayanya.185 

 
183Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan 

(Jakarta: Pustaka Binawan, 2008), h. 47 
184Muhammad Rifa’I, Manajemen Organisasi (Bandung: Cita 

Pustaka, 2013), h. 27  
185 Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen (Cet.III; 

Jakarta: Renika Cipta, 19994), h. 73 
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Esensi dakwah dalam sistem sosio kultural adalah 

mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah 

struktur masyarakat dan budaya dari kezhaliman kearah keadilan, 

kebodohan kearah kemajuan/kecerdasan, kemiskinan kearah 

kemakmuran, keterbelakangan kearah kemajuan yang semuanya 

dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat 

kearah ketaqwaan.186  

Perencanaan dakwah dapat berkembang sesuai dengan 

dinamika masyarakat Islam yang menjadi sasaran dakwah. Format 

dakwah yang relevan dengan tuntutan masyarakat Islam hanya 

mungkin diwujudkan jika diwujudkan melalui manajemen dakwah 

yang efektif, dilakukan oleh para pemimpin keagamaan dan 

dakwah dengan sikap proaktif untuk mengantisipasi tantangan 

dakwah.Banyak tantangan dakwah yang perlu direspon dan 

diantisipasi dengan membuat perencanaan dakwah yang efektif. 

Dakwah diharapkan mampu menjawab keperluan masyarakat 

baru yang semakin modern dan semakin kompleks disisi lain. 

Dakwah sebagai suatu kegiatan sosialisasi ajaran Islamdi 

masyarakat adalah menjadi tanggung jawab umat dalam 

pengelolaannya. Karena itu perencanaan sebagai Langkah awal 

dalam proses pengelolaan suatu kegiatan juga bersentuhan 

dengan kegiatan dakwah. Perwujudan dakwah bukan hanya 

sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dan 

pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas 

yakni menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara 

menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu semua 

aspek dakwah yang ada harus mendapat perhatian pengelola 

dakwah. 

2. Unsur-Unsur Perencanaan 

Unsur-unsur perencanaan adalah komponen yang ada pada setiap 

perencanaan. Unsur-unsur terebut meliputi: 

 

 

 
186Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan sosial 

(Yogyakarta: Prima Duta, 1993), h. 21 
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a. Tujuan 

Tujuan dirumuskan oleh pimpinan tingkat atas berdasarkan 

penilaian ekonomi, sosial, dan politik sesuai dengan garis-

garis pengarahan strategi dan kebijakan 

b. Strategi 

Strategi bersifat jangka Panjang dan menjadi perencanaan 

yang taktis pada pimpinan tingkat bawah. Perencanaan 

taktis ini bersifat jangka pendek 

c. Kebijakan 

Kebijakan membatasi ruang ringkup dalam membatasi 

keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan 

akan memberikan sumbangan terhadap penyelesaian tujuan 

d. Prosedur 

Prosedur menggambarkan urutan-urutan yang bersifat 

kronologis dari setiap Tindakan yang harus dilakukan 

e. Anggaran 

Perencanaan yang meliputi sumber dana yang ada 

kaitannya terhadap semua tahap-tahap kegiatan untuk 

periode tertentu dalam waktu yang akan datang 

f. Rencana proyek 

Perpaduan dari tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran, dan 

unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.187 

3. Tujuan Perencanaan 

Tujuan perencanaan adalah untuk memudahkan pelaksanaan 

program kerja yang telah ditetapkan secara teratur dari awal 

hingga akhir dan mempersempit resiko masalah yang akan 

muncul pada masa yang akan datang sehingga apa yang ingin 

dicapai dapat terlaksana. Adapun tujuan perencanaan, di antara 

adalah sebagai berikut: 

 
187Muhammad Ridwan, “Perencanaan Dakwah Perspektif 

Komunikasi Sosiokultural” Jurnal Studi Islam & Peradaban, Vol. 14, No. 

02 (2019), h. 160-161  



Strategi Pengembangan Dakwah 

108 |  

a. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, 

kebijakan-kebijakan, prosedur serta program memberi 

pedoman, cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam 

mencapai tujuan 

b. Perencanaan bertujuan untuk menjadikan Tindakan 

ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah 

dengan baik kepada tujuan 

c. Perencaac adalah suatu usaha yntuk memperkecil suatu 

resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang 

d. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan 

secara teratur dan bertujuan 

e. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap 

tentang seluruh pekerjaan 

f. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur 

hasil kerja 

g. Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian 

h. Perencanaan merupakan usaha untuk menghindari miss 

management dalam menempatkan karyawan 

i. Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil 

guna suatu organisasi.188 

Dengan demikian, tujuan perencanaan tersebut di atas dapat 

dipahami merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk 

menentukan apa yang harus dilaksanakan aatau dicapai sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan agar dapat mencapai sasaran 

dakwah. 

4. Langkah-langkah Perencanaan Dakwah 

Cakupan perencanaan dakwah meliputi dimensi yang luas. Setidaknya 

dalam proses perencanaan dakwah diperlukan adanya Langkah-langkah 

dalam perumusannya guna mencapai sasaran seefesien dan seefektif 

mungkin. Salah satu model perencanaan yang kuat dalam rangka 

pencapaian sasaran, yaitu perencanaan dengan suatu pendekatan 

sistem. Perencanaan dengan pendekatan sistem (PPS) adalah 

 
188 Malayu S.P. hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan 

Masalah, h. 95 
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perencanaan yang dikembangkan melalui beberapa tahap yaitu:hasil 

implementasi model dan strategi pemecahan dan  merevisi tiap tahapan 

proses tersebut.189 

Perencanaan dengan pendekatan sistem (PPS) adalah perencanaan 

yang didasarkan atas proses pemecahan masalah (problem solving 

process). Langkah-langkah perencanaan dakwah tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah didefinisikan sebagai penemu kesenjangan 

antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Dalam 

konteks ini, berarti kesenjangan antara kondisi ideal menurut tolok 

ukur Islam) manusia (individu dan masyarakat) dengan kenyataan 

yang ada pada objek dakwah yang dihadapi tujuan antara 

(intermediate goal) yang ingin dicapai dengan kegiatan dakwah 

tersebut. Dalam upaya identifikasi tersebut, perlu diketahui tentang 

unsur kondisi objek dakwah baik secara individu maupun 

masyarakat.190 

b. Merumuskan dan memilih model-model pemecahan yang tepat 

Identifikasi dan perumusan permaslahan yang ada pada objek 

dakwah, baik aspek individu maupun masyarakat telah dilakukan, 

Langkah selanjutnya adalah dicarikan model-model apa saja yang 

bisa dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan 

tersebut, kemudian dipilih model yang tepat. Perumusan model-model 

pemecahan ini terdapat dua alur pemikiran yaitu:  pertama 

menetapkan bidang apa dari objek dakwah yang perlu mendapatkan 

pemecahan  (akidah, ibadah, akhlak, muamalah), kedua menetapkan 

beberapa model dialog (lisan, amal, seni dan sebagainya) yang dapat 

digunakan. Pemikiran pertama dibutuhkan informasi dari hasil 

 
189 Ahmad Watik, Bengkel Penelitian dan Perencanan Dakwah 

(Yogyakarta: PP Muhammadiyah, tt), h. 119 
190Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode 

Kehidupan M.Natsir  dan Azhar Basyir (Yogyakarta: Sipress, 1996), h. 222 



Strategi Pengembangan Dakwah 

110 |  

identifikasi masalah, sedangkan pemikiran kedua disusun atas dasar 

ciri-ciri objek dakwah dan kondisi lingkungan dakwah.191 

c. Menetapkan strategi pemecahan 

Langkah penetapan starategi merupakan Langkah berikutnya setelah 

memilih pemecahan yang tepat. Penetapan hal-hal yang menyangkut 

aspek-aspek metodologi substansi dan pelaksanaannya. Dalam 

kaitan perencanaan dakwah berarti melakukan perencanaan sebagai 

berikut: 

1) Penetapan metode (termasuk model pendekatan dan 

medianya), untuk tip model pemecahan dan model dialog. 

Metode yang digunakan yaitu: dakwah bil lisan yakni dakwah 

dilakukan dengan menggunakan Bahasa lisan. Dakwah bil 

kitabah yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan 

keterampilan tulis menulis berupa artikel atau naskah, bulletin 

dan sebagainya., dakwah bil hal yaitu dakwah yang dilakukan 

melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat 

sebagai objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta 

ekonomi sebagai material dakwah.192 

2) Pengolahan isi pesan dakwah 

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan 

da’i kepada mad’u. materi dakwah adalah al Islam yang 

bersumber dari al Qur’an dan hadis yang meliputi aqidah, 

Syariah dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang 

diperoleh darinya. Materi dakwah harus sesuai dengan metode 

dan media serta objek dakwahnya. Materi dakwah harus mampu 

mengatasi persoalan-persoalan mad’u dan wawasan global.193 

3) Penetapan pelaksanaan dakwah (da’i/mubaligh/pelaksana) 

 
191 Ahmad Watik, Bengkel Penelitian dan Perencanan Dakwah, h. 

120 
192Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi Gerakan Dakwah: h. 223  

193Sutirman Eka Ardana, Jurnalistik Dakwah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1995), h.  
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Menurut Jalaluddin Rahmat terdapat tiga strategi yang dapat 

digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah. Strategi 

tersebut adalah; a). power strategi yaitu perubahan sosial dengan 

menggunakan kekuatan atau kekuasaan seperti yang dilakukan 

oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia 

dengan mendekati para raja atau penguasa dengan harapan 

penguasa memeluk Islam dengan orientasinya mengislamkan 

masyarakatnya, b).  persuasif strategi adalah strategi yang 

berusaha menimbulkan perubahan perilaku yang dikehendaki 

dengan mengidentifikasikan objek sosial pada kepercayaan atau 

nilai-nilai agen perubahan, c). normative re Education strategi 

adalah upaya untuk menanamkan dan mengganti paradigma 

norrma masyarakat yang lama dengan yang baru. Strategi ini 

adalah untuk merubah perilaku yang Nampak tetapi mengubah 

keyakina dan nilai194 

d. Mengevaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan 

Evaluasi model dan strategi pemecahan berarti mengoreksi tiap 

tahapan pemecahan dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek 

dakwah dan lingkungannya. Evaluasi ini menjadi sangat penting 

karena dapat menjamin keselamatan dalam perjalanan dakwah. 

Evaluasi dapat dilakukan baik pada tahap awal, tengah dan akhir.195 

Pada tahap analisis, stelah mengetahui kekuarangan dari tiap 

tahapan, selanjutnya merevisi tahapan yang kurang tepat dengan 

disesuaikan pada tahap perencanaan yang lebih sempurna. 

Hal yang termasuk dalam menempatkan perencanaan sebagai 

fungsi organic manajerial yang pertama karena perencanaan merupakan 

Langkah kongkret yang pertama-pertama diambil dalam usaha 

pencapaian tujuan. Demikian juga dikemukakan bagaimana prinsip-

prinsip perencanaan yang meliputi: prinsip kontribusi, sasaran, prinsip 

sehanya dan teraturnya organsasi, prinsip factor pembatas, prinsip 

kerikatan organisasi, prinsip perencanaan yang terokoordinasi, prinsip 

 
194Jalaluddin Rahmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 53 
195 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah,  h.185 
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penggunaan waktu, prinsip efesien, prinsip keluwesan, prinsip perubahan 

situasi dan kondisi secara terkendali. 

5. Jenis-jenis Perencanaan Dakwah 

Efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan dakwah adalah 

merupakan hal yang harus mendapat diperhatian. 

Penyelenggaraan dakwah dikatakan berjalan secara efektif dan 

efesien jika  apa yang menjadi tujuan benar-benar dapat dicapai 

dan dalam mencapainya dikeluarkan pengorbanan-pengorbanan 

yang wajar. Penyelenggaraan dakwah yang tidak efektif, apalagi 

tidak efesien, tentulah merupakan suatu kerugian yang sangat 

besar, berupa pemborosan pikiran, tenaga, waktu, biaya dan 

sebagainya. Kerugian seperti itu dapat dikecilkan bahkan dapat 

dihilangkan sama sekali, jika penyelenggaraan dakwah itu di 

dahului dengan tindakan perencanaan. 

Dengan perencanaan, penyelenggaraan dakwah dapat 

berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Hal ini biasa terjadi, 

sebab dengan pemikiran yang matang menegenai hal-hal apa yang 

harus dilaksanakan dan bagaimana cara melakukannya, maka 

dapat dipertimnangkan kegiatan-kegiatan apa yang harus 

mendapatkan prioritas dan didahulukan dan kegiatan-kegiatan 

apa yang yang di kemudian. Atas dasar inilah kegiatan-kegiatan 

dakwah itu diurutkan dan diatur sedemikian rupa, tahap demi 

tahap yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan.196 

Perencanaan dakwah adalah hal yang sanagat penting, dengan 

demikian akan dikemukakan jenis-jenis perencanaan dakwah meliputi; 

rencana strategis vs rencana operasional, rencana jangka pendek vs 

rencana jangka Panjang, rencana yang mengarahkan (directional) vs 

rencana khusus, rencana sekali pakai. Mengikuti teori perencanaan 

dalam dunia manajemen modern, pada penerapan kegiatan dakwah 

yakni, menetapkan serangkaian tujuan dakwah. Merumuskan keadaan 

saat ini. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 

Mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. 

Jenis-jenis perencanaan dakwah adalah: 

 
196 Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta; Bulan 

Bintang, 1997), h. 48-48 
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a) Rencana Strategsis vs Rencana Operasional 

Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh 
organisasi, yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha 
menempatkan organisasi tersebut kedalam lingkungannya. Sedangkan 
rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang 
cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Letak perbedaan kedua 
rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan, dan 
mencantumkan rangakaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. 
Posisi dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang 
lebih luas karena mencakup segala aspek kehidupan. Pada akhirnya 
rencana strategis mencakup perumusan sasaran, sementara rencana 
operasional mengasumsikan adanya sasaran. Jadi rencana operasioal 
merumuskan  cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. 

b) Rencana jangka pendek vs rencana jangka panjang 

Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka 
waktu paling tidak selama satu tahun. Sedangkan rencana jangka 
Panjang adalah rencana dengan kerangka waktu tiga tahun 
keatas. Untuk jangka waktu menegah adalah periode waktu di 
antara keduanya. Dalam program organisasi dakwah klasifikasi 
waktu ini biasa berlangsung sangat fleksibel, disesuaikan dengan 
kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku dalam hal ini sebuah 
organisasi dapat merancang batas waktu berapa saja yang 
diinginkan untuk tujuan-tujuan perencanaan. 

c) Rencana yang mengarahkan (directional) vs rencana khusus 

Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan 
dengan jelas serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. 
Misalnya seorang manajer dakwah untuk lebih giat menggalakkan 
program dakwahnya, dengan melihat kondisi masyarakat tertentu 
yang mengkhawatirkan. Langkah yang harus dilakukan oleh 
manajer adalah Menyusun sebuah rencana dengan menentukan 
prosedur-prosedur-prosedur tertentu, mengalokasikan anggaran, 
dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran 
tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan rencana secara khusus 
akan tetapi, perlu diperhatikan dalam rencana-rencana khusus ini 
terdapat beberapa kekurangan. Rencana khusus ini dibutuhkan 
kemampuan memprediksi tentang segala hal.  Oleh sebab itu 
sebuah manajemen harus fleksibel dalam menanggapai 
perubahan-perubahan yang sifatnya tidak terduga, sedangkan 
rencana directional lebih menekankan pada pengidentifikasian 
garis-garis pedoman umum rencana-rencana itu memberikan 
focus, tidak mengunci para manajer ke dalam sasaran khusus 
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atau berupa rangkaian tindakan. Rencana directional adalah 
rencana yang fleksibel yang menetapkan pada pedoman umum 
namun perlu diingat sisi negative dari rencana directional adalah 
hilangnya kejelasan pada rencana khusus. 

d) Rencana Sekali Pakai 

Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi 
penggunaan adalah rencana yang digunakan sekali saja yang 
secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
situasi khusus dan diciptakan sebagai respon terhadap keputusan 
yang tidak terprogram yang diambil oleh para manajer. Kebijakan 
dari rencana adalah rencana tetap, yaitu rencanayang tetap ada 
memberikan bimbingan bagi kegiatan yang dilakukan secara 
berulang-ulang dalam organisasi.197 

Agar proses dakwah dapat memeroleh hasil yang maksimal 
perencanaan merupakan sebuah keharusan. Takhthith dakwah 
merupakan starting point dari aktifitas manajerial dalam sebuah 
kegiatan berupa hal-hal yang terkait dalam memeroleh hasil yang 
maksimal. Bagaimanapun sempurnanya suatu aktifitas 
manajemen tetaplah membutuhkan sebuah perencanaan, tanpa 
adanya rencana tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan.198 
Perencanaan inilah menjadi fungsi utama dalam dakwah yang 
merupakan dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan 
selanjutnya. 

Perencanaan dakwah sangat menentukan keberhasilan 
dakwah. Jika seorang da’i atau suatu Lembaga gagal dalam 
merumuskan suatu perencanaan dakwah dalam perspektif 
manajemen dapat merencanakan suatu kegagalan. Sebuah 
ungkapan yang sangat terkenal dalam di dunia manajemen 
dengan slogan those who fail to plain, plain to fail, siapa yang 
gagal membuat rencana berarti ia sedang merencanakan 
kegagalan.199 

Mengikuti teori perencanaan dalam dunia manajemen 
modern, menurut Hani Handoko yang dikutip oleh Asep Muhyidin 
dalam bukunya metode pengembangan Dakwah, setidaknya 

 
197 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2009), h. 110-113 
198 Didin Hafiuddin dan Henri  Tanjung, Manajemen Syariah dalam 

praktik (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. XIV 
199M. Asep Muhyidin dan Agus Ahmad, Meode Pengembangan 

Dakwah (Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 2002), h. 133-134 
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terdapat beberapa tahap dalam merumuskan perencanaan 
dakwah yaitu:200 

1. Menetapkan serangkaian tujuan dakwah. Perencanaan ini 
dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan 
da’i atau organisasi dakwah. Tanpa rumusan tujuan yang 
jelas, da’i atau Lembaga dakwah tidak dapat menggunakan 
sumber daya secara efektif 

2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman dan identifikasi 
kondisi yang dihadapi masyarakat dakwah (mad’u) menjadi 
sangat penting untuk merumuskan dan menentukan Langkah 
yang paling tepat untuk dilakukan. Tahap ini memerlukan 
pasokan data dan informasi yang memada’i tentang suatu 
masyarakat yang dijadikan sebagai sasaran dakwah  

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal ini 
dilakukan untuk mengukur kemampuan seorang da’i atau 
Lembaga dakwah dalam mencapai tujuan dakwah. Dengan 
demikian, harus pula segara diidentifikasi hal-hal yang dapat 
menjadi penghambat dan hal-hal yang dapat menjadi factor 
pendorong bagi suksesnya pencapaian tujuan dakwah. 
Kendatipun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, identifikasi 
masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin 
terjadi di waktu yang akan datang merupakan bagian esensial 
dari tahap perencanaan dakwah masyarakat. 

4. Mengembangkan rencana dakwah untuk pencapaian tujuan. 
Tahap terakhir dalam proses perencanaan dakwah ini 
meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk 
pencapaian tujuan. Penilaian alternatif-alternatif dan 
pemilihan alternatif terbaik di anatara berbagai alternatif yang 
ada. 

 

  B. Pengorganisasian Dakwah (Thanzim) 

1. Konsep Pengorganisasian 

Penempatan fungsi pengorganisasian setelah perencanaan 

merupakan hal yang logis karena suatu rencana ang telah 

tersusun dengan rapi dan ditetapkan berdasarkan berbagai 

macam perhitungan, tidak terlaksana dengan sendirinya. Artinya 

adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi 

 
200 M. Asep Muhyidin dan Agus Ahmad, Meode Pengembangan 

Dakwah, h.134 
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kepada tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sebagai wadah atau 

tempat di mana berbagai kegiatan itu akan diselenggarakan, 

tetapi tata krama harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi 

dalam interaksinya dengan orang-orang lain, baik dalam satu 

satuan kerja tertentu maupun antar kelompok yang ada.201 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan alat, 

tugas -tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan.202 Pengorganisasian merupakan Langkah pertama 

kearah pelaksnaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. 

Dengan demikian adalah suatu hal yang logis apabila 

pengorganisasian dalam sebuah kegiatan akan menghasilkan 

sebuah organisasi yang digerakkan sebagai suatu kesatuan yang 

kuat.203 

Pengorganisasian menurut Koonts memiliki proses sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi aktifitas-aktifitas atau pekerjaan-pekerjaan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan 

b. Departementalisasi, yaitu pengelompokan aktifitas atau 

pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

c. Pendelegasiaan wewenang (delegation of authority), adalah 

pendelegasian wewenang untuk menjalankan aktifitas atau 

pekerjaan tertentu 

d. Koordinasi (coordination), adalah proses penentuan 

hubungan, wewenang dan informasi secara horizontal 

maupun vertical.204 

Menurut Hadari dan Martini langkah pertama dalam 

pengorganisasian adalah membuat subsistem (elemen-elemen) 

organisasi jika belum ada, agar semua tugas pokok dapat dibagi 

habis untuk dilaksanakan. Jika subsisteme tersebut sudah 

 
201 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), h. 81 
202 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 117 
203 Ahmad Fadli, Organisasi dan Administrasi (Kediri: Manhalun 

Nasyin Press, 2002), h.30 
204 Sri Wiludjeng, Pengantar Manajemen (Cet; Yogyakarta: 2007), 

h. 93 
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tersedia, pengorganisasian memasuki Langkah berikut. Dengan 

melakukan kegiatan merupakan penjabaran volume kerja (job 

describtion) dan menempatkan personal sebagai 

pelaksananya.pengorganisasian harus dimulai dari pembagian 

bidang kerja dengan mengelompokkan pekerjaan sejenis dalam 

satu bidang disebut unit-unit kerja atau satuan kerja.205 

organsiasi adalah suatu Lembaga atau kelompok fungsional. 

Sedangkan pengorganisasian diartikan sebagai kumpulan orang 

dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan 

Bersama.Menurut Mahmud Hawari; menjalankan sesuatu sesuai 

dengan fungsinya. Demikian juga dengan anggotanya, dan 

merupakan ikatan dari anggota perorangan terhadap yang lain, 

guna melakukan suatu tindakan yang tepat, menuju suksesnya 

fungsi masing-masing. Dapat dismpulkan bahwa organisasi adalah 

suatu atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia ada 

struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab 

untuk mencapai tujuan Bersama. Dengan demikian organisasi dan 

pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen.206 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian 

merupakan Langkah pertama kea rah pelaksanaan rencana yang 

telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian adalah suatu hal 

yang logis apabila pengorganisasian dalam sebuah kegiatan akan 

menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagi 

suatu kesatuan yang kuat.207 

Pengorganisasian dalam Pelaksanaan Dakwah 

Kegiatan dakwah diorganisasikan, karena penanganan yang baik 

berkaitan dengan cara pembagian tugas secara tepat, terpadu dan 

terarah. Proses pengorganisian dakwah memiliki berbagai 

pengertian. Istilah pengertian dapat digunakan untuk 

menunjukkan hal-hal lain yaitu: 

a. Cara da’i atau organisasi dakwah merancang suatu upaya 

dakwah yang efektif sesuai dengan sumber daya atau sumber 

dana yang dimiliki 

 
205 Hadari Nawawi dan Martini H, Ilmu Adaministrasi (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1994), h. 64 
206Yuyun Affandi, Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah 

(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 185-186  
207 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. XV 



Strategi Pengembangan Dakwah 

118 |  

b. Bagaimana da’i atau organisasi dakwah mengelompokkan 

atau mengategorisasikan kegiatan-kegiatannya berdasarkan 

pertimbangan tertentu 

c. Cara da’i atau organisasi dakwah membagi tugas-tugas 

dakwah yang harus dilaksanakan.208 

Pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai 

rangkaian aktivitas Menyusun suatu kerangka yang menjadi 

wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan 

membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus 

dilaksnakan serta menetapkan dan Menyusun jalinan kerja di 

antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya.209 Hal yang 

sama dikemukakan oleh Didin Hafiluddin dan Henri Tanjung, 

pengorganisasian adalah proses penyusunan adalah bagaimana 

pengelolaan rencana itu dilakukannya pembagian aplikatif dakwah 

dengan lebih terperinci (spesifik).210 

Demikian juga, Didin Hafiluddin dan Henri Tanjunng bahwa, 

pengorganisasian, penyusunan, dijelaskan bagaimana 

pengelolaan rencana itu, yakni dilakukannya pembagian aplikatif 

dakwah dengan lebih terperinci (spesifik).211 

Dengan memahami makna tentang pengorganisasian 

dakwah, ada beberapa langkah dalam pengorganisasian dakwah 

menurut Abd. Rosyad Shaleh yaitu: 

a. Membagi-bagi dan menggolongkan-golongkan tindak-tindakan 

dakwah dalam kesatuan-kesatuan tertentu 

b. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing 

kesatuan, serta menempatkan pelaksna atau da’i untuk 

melaksanakan tugas tersebut 

c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana 

d. Menetapkan jalinan hubungan.212 

 
208 Asep Muhiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan 

Dakwah, h. 135-136 
209 Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, h.77 
210 Disisn Hafiluddin dan Henri Tanjung, Manajemen Syariah 

dalam Praktik, h. 78 
211 Didin Hafiluddin dan Henri Tanjung, Manajemen Syari’ah 

Dalam Peraktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 78 
212 Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, h.79 
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Pengorganisasian atau al-thanzim dalam pandangan Islam 

bukan hanya merupakan wadah, tetapi lebih menekankan 

bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan 

sistematis, sebagaimana firman Allah Q.S al Shaff (61): 4 

بُّ ٱإِنَّ  بِيلِهِۦ  ٱللَّّ  يُحِ ون  فِي س 
ُ
تِل ذِين  يُق َٰ

َّ
رۡصُوصٞ  ل نَّهُم بُنيۡ َٰنٞ مَّ

 
أ
 
ا ك

ف ٗ  ص 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 
mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.213 

Pada ayat tersebut bahwa Allah menyukai orang yang 

berperang di jalan-Nya dengan manajemen barisan yang 

sistematis. Allah membeberkan sifat orang-orang Yahudi terhadap 

dakwah Nabi Musa dan nabi Isa dan mengisahkan penderitaan 

mereka berdua alami dalam berdakwah di jalan Allah. Hal tersebut 

dikisahkan untuk menghibur Rasul (sebagai da’i dan Manajer), 

agar lebih tabah menghadapi perkembangan dari orang-orang 

kafir Quraisy, serta makin semangat melaksanakan dakwah.214 

Dalam organisasi dakwah, sarana-sarana manajemen dapat 

ditetapkan sesuai dengan kondisi yang berkembang oleh karena, 

pengelola dan penyelenggara organisasi dakwah harus mampu 

menganalisa fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dan 

selanjutnya menetapkan apa yang harus dilakukan. 

Menurut M. Munir beberapa sarana manajemen dakwah yang 

dapat menjadi penentu keberhasilan dalam mengatur aktivitas 

dakwah yaitu: 

a. Tersedia informasi 

b. Adanya kemudahan komunikasi antara bawahan dan atasan 

c. Adanya intensif yang dapat memotivasi para aktivitas dakwah 

d. Kepercayaan yang timbal balik antara para da’i dan mad’u 

yang kemudian menimbulkan hubungan persaudaraan secara 

ekstren. Sedangkan secara intern dibutuhkan disiplin yang 

patuh di antara para aktivis dakwah dengan spirit kerja sama 

 
213Kementrian Agama RI, Al Qura’an dan Terjemahnya, h.  
214Yuyun Affandi, Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Dakwah, h. 183  
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e. Mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh para da’i dan 

mengembangkannya sesuai dengan potensinya 

f. Menentukan keahlian dan otoritas, sehingga pelaksanaan 

aktivitas dakwah tidak tumpan tindih, disamping kejelasan 

orientasi dakwah tersebut, baik dalam jangka Panjang 

maupun dalam jangka pendek.215 

Tugas para da’i adalah merancang sebuah struktur organisasi 

yang memungkinkan mereka untuk mnegerjakan program dakwah 

secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran-sasaran dan 

tujuan-tujuan organisasi. Ada dua poin yang harus diperhatikan 

dalam pengorganisasian, yaitu; 

1. Organizational design (desain organisasi) 

2. Organizational structure (struktur organisasi) 

Struktur organisasi (Organizational structure) adalah kerangka 
kerja formal organisasi yang dengan keraangka itu tugas-tugas 
jabatan di bagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. (The 
way in which an organization’s activities are divided organized, and 
coordinated)216 

Pengorganisasian dakwah adalah sebagai Tindakan 
pengelompokan, seperti subjek dakwah, objek dakwah dan lain-
lain, sebagaimana dengan hadis Nabi saw yang dapat dijadikan 
sandaran dalam pengorganisasian yaitu: 

راَ  وَالرَّجُلُ  رَعييَّتيهي, عَنْ  وَمَسْؤول   راَعٍ  الإمَامُ  رَعييَّتيهي, عَنْ  مَسْؤول وكَُلُّكُمْ  راَعٍ  كُلُّكُمْ 
رْأةُ  رَعييَّتيهي, وَهُوَمَسْؤول عَنْ  أهْليهي  في  عٍ 

َ
هَاوَمَسْؤولة عَنْ  بَ يْتي  في  راَعييَة وَالم رَعييَّتيهَا زَوْجي

-رَعييَّتيهي, عَنْ  سَيِّيديهيوَمَسْؤول   مَالي  في  راَعٍ  وَاْلخاَديمُ  ,  
Artinya:  

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seoarng 

penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang 

pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri 

adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian 

adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban 

atas kepemimpinan kalian……” 

 
215 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 119 
216 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 120 
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2. Bentuk-Bentuk Organisasi Dakwah  

Langkah-langkah pengorganisassian dakwah adalah: 

a. Penentuan Spesialisasi Kerja 

Spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan 

seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, 

dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang 

terpisah-pisah ‘pembagian kerja” 

b. Departementalisasi Dakwah 

setelah unit kerja dibagi-bagi melalui spelisasi kerja maka 

selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan 

yang diklasifikasikan melalui spesialiasasi kerja, sehingga 

tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara 

sama-sama, sehingga dapat di koordinasikan 

c. Menentukan Rantai Komando 

Rantai komando adalah sebuah garis wewenang yang tidak 

terputus membentang dari tingkat atas organisasi terus 

sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja 

dakwah ke departemen masing-masing rantai ini 

memberikan sebuah kemudahan bagi para da’i untuk 

menentukan siapa-siapa yang harus dituju jika mereka 

menemui permasalahan dan juga kepada siapa mereka 

bertanggung jawab. 

d. Rentang Kendali 

Rentang kendali merupakan konsep yang merujuk pada 

jumlah bawahan yang dapat di supervise oleh seorang 

manajer secara efisien dan efektif. Dalam memahami 

rentang kendali yang efektif dan efisien, maka akan 

ditentukan dengan melihat variable kontingensi. 

e. Sentralisasi dan Desantralisasi 

Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai di mana 

pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat atas 

organisasi. Konsep ini hanya mencakup pada wewenang 

formal, yaitu hak-hak yang inheren dalam posisi seseorang. 

Sementara desentralisasi adalah pengalihan wewenang 

untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah 

dalam suatu organisasi. 
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f. Formalisasi Dakwah 

Formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau 

tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah 

dibakukan dan sejauh mana tingkah laku skill, dan 

keterampilan para da’i, dibimbing dan diarahkan secara 

prosedural oleh peraturan.217 

3. Strategi dan Struktur Dakwah 

Struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong para 

manajer dalam mencapai sasaran dakwah itu dirumuskan dari 

strategi organisasi. Tegasnya struktur organisasi dakwah harus 

mengikuti strategi dakwah. Strategi dan struktur dakwah 

difokuskan pada unsur-unsur sebagi berikut: 

a. Inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha 

organisasi untuk mengejar inovasi menghadap mad’u 

b. Minimalisasi biaya yang mencerminkan usaha organisasi 

untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam 

aktivitas dakwah,218 

Dalam menentukan desain strategi dan struktur dakwah, 

maka para manajer  dakwah harus jeli dalam melihat kondisi 

mad’u, sehingga aktivitas dakwah akan lebih mantap. Efisien, 

serta mampu melakukan kendali-kendali ketat dalam aktivitas 

dakwah 

4. Tujuan Pengorganisasian Dakwah 

Pengorganisasian dakwah memiliki arti penting bagi proses 

dakwah dengan pengorganisasian rencana dakwah akan lebih 

mudah aplikasinya. Pengorganisasian dakwah meliputi beberapa 

tujuan yaitu219: 

a. Membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-

departemen atau divisi-divisi dan tugas-tugas yang terperinci 

dan spesifik 

 
217M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 120-130 

  
218 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 134 
219M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 138 
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b. Membagi kegiatan kegiatan dakwah serta tanggung jawab 

yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas 

dakwah 

c. Mengoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah 

d. Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-

unit 

e. Membangun hubungan dikalangan da’i sebaik secara 

individu, kelompok dan departemen 

f. Menetapkan garis-garis wewenang formal 

g. Mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi 

dakwah 

h. Dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis 

dan sistematis. 

Tujuan dan manfaat organisasi adalah mengatasi terbatasnya 

kemampuan yang dimiliki, mencapai tujuan secara lebih efektif, 

organisasi memanfaatkan sumber daya dan teknologi bersama-

sama untuk mendapatkan jabatan dan pembagian kerja, 

mengelola lingkungan Bersama-sama, mencari keuntungan 

Bersama-sama, wadah menggunakan kekuasaan dan pengawasan 

mendapatkan penghargaan dan memenuhi kebutuhan manusia. 

 

C. Penggerakan Dakwah (Tawjih) 

1. Penggerakan Dakwah  

Penggerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, 

karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. 

Dalam penggerakan dakwah ini, pemimpin menggerakkan semua 

elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang 

telah direncanakan, dan dari sinilah semua aktivitas dakwah akan 

terealisir, di mana fungsi-fungsi manajemen akan bersentuhan 

langsung dengan para pelaku dakwah.220 

Tindakan pemimpin dakwah dalam menggerakkan para 

pelaku dakwah untuk melakukan suatu kegiatan disebut 

penggerakan. Penggerakan dakwah memiliki arti dan peranan 

yang sangat penting. Sebab di antara fungsi-fungsi manajemen 

 
220 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 139 
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penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung 

berhubungan dengan manusia (pelaksana). Dengan fungsi 

penggerakan inilah, maka ketiga fungsi manajemen dakwah yang 

baru akan efektif. 

Fungsi pengorganisasian dakwah baru akan efektif bilamana 

tenaga pelaksana yang bersedia melakukan Kerjasama. Tanpa 

kesediaan para pelaksana untuk memberikan partisipasinya, 

maka proses pengorganisasian dakwah tidak akan mempunyai arti 

apa-apa, sedangkan fungsi pengendalian dakwah bisa dilakukan 

jika kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan oleh pelaksana 

dakwah. Tanpa ada kegiatan nyata, tentulah tidak diperlukan 

pengendalian. Penggerakan dakwah dimaksudkan untuk 

mendorong adanya keinginan dan kemauan para pelaksana 

dakwah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dengan 

penuh kesungguhan, hal ini hanya bisa terwujud jika pemimpin 

dakwah mampu memberikan motivasi, membimbing, 

mengkoodinir dan menjalin pengertian terhadap para pelaksana 

dakwah serta selalu ada upaya meningkatkan kemampuan dan 

keahliannya. 

 Dalam proses penggerakan dakwah, kegiatan-kegiatan 

dakwah diharapkan akan terakomodir sampai pada sasaran yang 

telah ditetapkan. Ada beberapa point dari proses penggerakan 

dakwah yang menjadi kunci daari kegiatan dakwah yaitu: 

1. Pemberian Motivasi 

Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer dakwah 

dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, 

sehingga para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja 

secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi  sesuai dengan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain bahwa 

motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan kepada 

pekerja untuk mencapai tujuan Bersama dengan cara memenuhi 

kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah 

penghargaan (reward)221 

Kaitannya dengan dorongan dan pemberian motivasi sebagai 

penggerakan, firman Allah dalam Q.S. Al Anbiya’ (21); 73 

 
221 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 141 
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فِعلۡ يهِۡمۡ 
 
إِل آ  يۡن  وۡح 

 
أ و  مرِۡن ا 

 
بِأ هدُۡون   ي  ةٗ  ئِمَّ

 
أ هُمۡ  لۡن َٰ ع  ج  ام   ٱو  إِق  و  تِ  يرۡ َٰ لۡخ 

آء  ٱ إِيت  ةِ و  وَٰ
 
ل بِدِ ٱلصَّ ا ع َٰ ن 

 
 ل

ْ
انُوا

 
ك ةِ  و  وَٰ

 
 ين   لزَّك

Terjemahnya: 

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 

dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan 

kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,222 

Pemberian motivasi sebagai bagian dari penggerakan 

dakwah, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin hendaknya 

memberikan motivasi yang tepat akan elahirkan semangat kerja 

yang tinggi dan keikhlasan. Adanya keikhlasan dan perasaan 

tenang dan senang dalam melaksanakan suatu kegiatan. Suatu 

kegiatan yang dilaksanakan tanpa keikhlasan dan rasa senang, 

maka tugas dakwah yang penuh dengan tantangan, akan menjadi 

berat. 

2. Melakukan Bimbingan 

Dalam proses pelaksanaan aktivitas dakwah masih banyak hal-hal 

yang harus diberikan sebagai sebuah arahan atau bimbingan. 

Membimbing elemen dakwah yang terkait agar mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari 

penyimpangan. Membimbing dan mengarahkan kegiatan-kegiatan 

yang dimaksud pada sasaran yang telah ditetapkan. Para 

pelaksana, terutama yang berada pada unsur-unsur atau 

kesatuan-kesatuan tingkat bawah, karena banyak terlibat ada 

soal-soal yang sifatnya rutin, maka akan banyak persoalan 

kemasyarakatan menjadi temuan di sekeliling mereka, sehingga 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul di masa yang akan 

datang, dan sangat besar pengaruhnya bagi proses dakwah. 

Adapun komponen-komponen bimbingan dakwah adalah 

nasihat untuk membantu da’i dalam melaksanakan perannya, 

serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya 

adalah: 

 
222 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 
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a. Memberan perhatian setiap perkembangan anggotanya, ini 

merupakan prinsip yang mendasar dari sebuah bimbingan 

b. Memberikan nasihat yang berkaita dengan tugas dakwah 

yang bersifat membantu, yaitu memberikan saran mengenai 

strategi dakwah diiringi dengan alternative-alternatif tugas 

dakwah dengan membagi pengetahuan 

c. Memberian sebuah dorongan, ini bisa berbentuk dengan 

mengikutsertakan ke dalam program latihan-latihan yang 

relevan. 

d. Memberikan batuan dan bimbingan kepada semua elemen 

dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan 

strategi perencanaan yang penting dalam rangka efektifitas 

organisasi.223 

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pembimbingan 

adalah mrupakan tindakan pimpinan yang dapat menjamin 

terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan 

sehingga sasaran dan tujuan dakwah dapat tercapai dengan baik. 

3. Menjalin Hubungan dengan Baik 

Penyelenggaraan dakwah yang usaha dan kegiatannya mencakup 

berbagai hal yang sangat luas, mutlak memerlukan jalinan 

kerjasama yang terkoordinir. Dengan adanya jalinan hubungan 

yang dilakukan oleh pimpinan terhadap para pelaksana dalam 

organisasi dakwadh, baik antara mereka yang ada dalam kesatuan 

dalam bidangnya sendir, maupu antara satu kesatuan (bidang) 

dengan bidang lain. Hal tersebut dapat menghindari adanya 

kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran dan kekacauan. 

4. Penyelenggaraan Komunikasi 

Penyelenggaraan komunikasi adalah salah satu factor yang 

penting pada penggerakan dakwah. Dengan demikian dibutuhkan 

adanya komunikasi yang efektif. Menurut Abu Sujak bahwa 

komunikasi yang efektif dengan dukungan saluran yang jelas dan 

lancar dapat mendukung tercapainya efesiensi dan aktivitas fisik, 

eektifitas waktu dan kecepatan arus informasi dalam suatu 

organisasi.224 

 
223M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 152  
224 Abu Sujak, Kepemimpinan Manajer, eksistensi dalam Prilaku 

Organisasi (Cet.I; Jakarta: Rajawali, 1990), h. 85 
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Dalam aktivitas dakwah, komunikasi yang efektif dan efisien 

dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi tindakan manusia 

(mad’u) kearah yang diharapkan. Setidaknya ada dua alasan 

mengapa diperlukan sebuah komunikasi yang efektif bagi para 

pemimpin dakwah terhadap anggotanya, yaitu: 

a. Komunikasi akan menyediakan sebuah chanel umum dalam 

proses manajemen, yaitu dalam merencanakan, 

mengorganisasikan pemimpin, serta mengendalikan. 

b. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat membuat para 

pemimpin dakwah menggunakan berbagai keterampilan serta 

bakat yang dimilikinya dalam organisasi. Terlebih aktivitas 

dakwah sangat diperlukan dalm akses komunikasi, baik 

secara lisan maupun tulisan.225 

Dari urain tersebut di atas jelaslah bahwa penggerakan 

merupakan fungsi yang sangat penting bahkan menentukan 

proses jalannya kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. 

Dengan demikian dapat dapa dikatakan bahwa pengeraka 

sesungghnya adalah inti dari manajemen dakwah. 

2. Pelaksanaan Dakwah 

Kegiatan dakwah adalah berupaya merubah situasi kesituasi yang 

lebih baik (memperbaiki masyarakat) untuk kesejahtraan dan 

kebahagiaan manusia itu sendiri, untuk mencapai ridha Allah swt. 

Pelaksanaan kegiatan dakwah akan merefleksikan pada pelibatan 

unsur-unsur yang dapat dirumuskan apa yang diserukan, 

disampaikan oleh siapa, kepada siapa, dengan cara bagaimana, 

melalui media apa dan untuk apa.226 

Menurut Syafaat Habib, kegiatan dakwah adalah proses 

penyampaian risalah Islam kepada seluruh umat manusia, agar 

ajaran Islam dapat diterima secara menyeluruh, meresapi 

kehidupan manusia dan menjadi anutan dalam hidupnya, dapat 

dipergunakan dalam tata kehidupan manusia. Dakwah bukan 

 
225 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 160-161  
226Cik Hasan Bisri, Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi 

Islam (Jakarta: Logos, 1999), h. 188 



Strategi Pengembangan Dakwah 

128 |  

ajaran yang mati tetapi sesuatu yang berguna untuk kehidupan. 

Kehidupan di dunia akan gersang tanpa adanya isian dakwah.227 

Pelaksanaan dakwah yang baik berkaitan dengan ketetapan 

segala prioritas. Sasaran, kebutuhan, target dan tujuan. Untuk itu 

peranan pemimpi dakwah akan sangat menentukan warna dari 

kegiatan-kegiatan dakwah. Untuk itu para pemimpin dakwah harus 

mampu memberikan motivasi, bimbingan, mengkoordinasi, 

terutama menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan kegiatan, 

sehingga tercipta sebuah iklim yang dapat membentuk sebuah 

kepercayaan diri yang pada akhirnyanya dapat mengoptimalkan 

semua anggotanya. 

أۡمُرُون    ت 
 
ونۡ    لۡبِر ِ ٱبِ   لنَّاس  ٱأ نس  ت  مۡ  و 

ُ
ك نفُس 

 
نتُمۡ  أ

 
أ ون    و 

ُ
تلۡ ب   ٱ  ت  ا  لكِۡت َٰ

 
ل ف 

 
 أ

ون  
ُ
عۡقِل    ت 

Al-Qur’an secara eksplisit menjelaskan keharusan tiap-tiap 

individu untuk mendakwahi diri sendiri, berupa pemeliharaan diri, 

baik dalam bentuk ungkapan perintah maupun dalam bentuk 

ungkapan informatif yang bermakna instruksi (lihat Q.S. Al 

Baqarah ayat 44). 

 

D. Pengendalian dan Evaluasi Dakwah (Riqabah) 

1. Pengendalian Dakwah 

Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara 

pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan 

mengadakan analisis terhadap kemungkinan penyimpangan, 

menemukan penyebabnya kemudian membetulkannya. 

Pengendalian dakwah secara spesifik dikemukakan untuk 

menciptakan mutu dakwah yang lebih baik, dapat menciptakan 

sebuah siklus yang lebih cepat. Untuk mempermudah 

pendelegasian da’i dan kerja tim. Pengendalian merupakan salah 

satu fungsi manajemen, yang dibutuhkan untuk menjamin agar 

 
227M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah (Jakarta: Widjaya, tt), 

h. 105 



Audah Mannan 

 

129 |  

semua keputusan, rencana dan pelaksanaan kegiatan mencapai 

tujuan dengan hasil yang baik dan efisien.228 

Sedangkan evaluasi dakwah adalah bertujuan untuk 

mengidntifikasi sumber daya da’i yang potensial, untuk 

menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan individu 

dan kelompok, untuk mengidentifikasi para anggota. Evaluasi 

dakwah merupakan proses untuk menjamin tujuan dakwah yang 

telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Syamsi, pengendalian dibedakan dalam dua tingkat 

yaitu: 

1. Pengendalian administrative terhadap tingkah lak, sistem, 

dan cara berpikir dalam usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi 

2. Pengendalian operatif (operative control) yaitu pengendalian 

terhadap car kerja, teknik pengerjaan, alat yang digunakan, 

waktu yang dipakainya, jumlah karyawan yang dilibatkan, 

apakah sudah tepat atau belum.229 

Pengendalian organisasi dakwah dilakukan terintegrasi dari suatu 

organisasi dakwah sudah menjadi suatu kebutuhan, dan dalam 

pengendalian senantiasa disertakan unsur-unsur perbaikan yang 

berkelanjutan. Sifat pebaikann yang berlangsung secara 

berkesinambungan. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah dalam 

Q.S al Mujadilah (57): 7 

نَّ  
 
أ ر   ت  م 

 
ل
 
مُ   للَّّ  ٱأ

 
عل ا  ي  تِ ٱ  فِي  م  و َٰ م َٰ ا  لسَّ م  رضِ ٱ  فِي  و 

 
ا  لأ    م 

ُ
مِن  ي ك ونُ 

دن ىَٰ مِن 
 
ا أ

 
ل ادِسُهُم و  ا هُو  س 

َّ
ةٍ إِل ا خ مس 

 
ل ابِعُهُم و  ا هُو  ر 

َّ
ةٍ إِل ث 

َٰ 
ل ث  ىَٰ  جو 

َّ
ن

وم    ي   
ْ
وا

ُ
مِل ا ع  بِم  ئُهُم  ِ ب 

يُن   ثُمَّ 
ْ
انُوا

 
ا ك م  ين  

 
أ هُم  ع  ا هُو  م 

َّ
إِل كث ر  

 
ا أ

 
ل لِك  و  ذ َٰ

ةِ ٱ م  ِ   للَّّ  ٱ إِنَّ  لقِي َٰ
 

يءٍ   بِكُل لِيم   ش    ع 
 

 
228 Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, h. 148 
229 Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, h. 149 
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Terjemahnya: 

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada 
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 
keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 
melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) 
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau 
lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di 
manapun mereka berada. Kemudian Dia akan 
memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa 
yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu.230 

Pengendalian dakwah pada sisi lain membantu seorang 

manajer dakwah untuk memonitor keefektifan aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, serta kepemimpinan mereka. 

Pengendalian dakwah dimaksudkan untuk mencapai suatu ativitas 

dakwah yang optimal, yaitu sebuah lembaga dakwah yang 

terorganisir dengan baik, memiliki visi misi,serta pengendalian 

manajerial yang qualified. 

2. Unsur-Unsur, dan Proses Pengendalian Dakwah 

Pengendalian pada organisasi dakwah dimaksudkan sebuah 

kegiatan yang mengukur penyimpangan dari prestasi yang 

direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif. Bagi 

organisasi dawah dalam melakukan pengendalian diperlukan 

adanya acuan normative yang bersumber dari al Qur’an dan as 

sunnah. Hal tersebut dijabarkan oleh Munir dan Wahyu ilahi dalam 

bukunya manajemen dakwah. Dalam Islam melakukan koreksi 

terhadap kekeliruan  berdasarkan atas:231  

a. Tawa shau bi al haqqi (saling menasehati atas dasar 

kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah 

pengndalian berlangsung baik tanpa norma yang baik. Norma 

dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus 

disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas. 

b. Tawa shau bis shabri (saling menasehati atas dasar 

kesabaran). Pada umumnyaseorang manusia saling 

mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu 

 
230Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 
231 Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen dakwah, h. 171 
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diperlukan tawa shau bis shabri atau berwasiat dengan 

kesabaran. Koreksi yang diberikan tidak cukup sekali, namun 

dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks inilah 

pentingnya kesabaran. 

c. Tawa shau bi al-marhamah (saling menasehati atas dasar 

kasih sayang). Tujuan dilakukan pengendalian dan koreksi 

adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus pada 

sesuatu yang salah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam 

Q.S.al Balad;(90): 7 

د    ح 
 
هُۥٓ أ م ي ر 

َّ
ن ل

 
بُ أ حس  ي 

 
 أ

Terjemahnya:  

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang 

melihatnya232 

Proses pengendalian bekerja ketika detector mencari 

informasi tentang aktivitas dakwah. Untuk itu tujuan utama 

pengendalian dakwah berfungsi agar pelaksanaan kegiatan itu 

sesuai dengan standarnya. Tujuan pengendalian dakwah adalah: 

(1). Untuk mengetahui apakah pelaksanaan itu tidak mengalami 

kesulitan-kesulita yang berarti. (2). Untuk mengetahui apakah 

pelaksanaannya cukup efisien. (3). Untuk mengetahui 

penyebabnya apabila terjadi penyimpangan. (4) untuk mencari 

pemecahannya, sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan 

standarnya.233  

3. Fungsi Pengendalian Dakwah 

Pengendalian dakwah dikonsentrasikan pada pelaksanaan 

aktivitas tugas-tugas dakwah yang sedang berlangsung maupun 

yang telah selesai dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan serta 

upaya peningkatan dan penyempurnaan terhadap proses dakwah 

ke depan. 

Secara spesifik pengendalian dakwah dibutuhkan untuk: 

 
232 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 
233Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, h. 149  
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a. Menciptakan suatu mutu dakwah yang lebih baik, dengan 

pengendalia dakwah ini dapat ditemukan suatu proses yang 

salah atau menyimpang dan kemudian dapat dikoreksi. Para 

da’I diberikan wewenang penuh untuk memeriksa dan 

memperbaiki tugas mereka. Dari sinilah program perubahan 

kerja dapat diakukan untuk perbaikan aktivitas dakwah yang 

lebih efektif. Disamping itu fungsi pengendalian juga membantu 

para pemimpin dakwah dalam menganalisis tantangan, 

kesempatan, serta mendetksi suatu perubahan yang 

memengaruhi proses jalannya dakwah dalam sebuah 

organisasi. 

b. Dapat menciptakan sebuah siklus yang lebih cepat. Dari sinilah 

dapat diketahui permintaan atau keinginan dari mad’u untuk 

kemudian didesain sehingga effisiensi dapat tercapai 

c. Untuk mempermudah pendelegasian da’i dan kerja tim. Tugas 

dakwah merupakan suatu kewajiban bersama dalam organisasi 

dakwah, untuk itu diperlukan kerjasama yang solid dalam 

mencapai tujuan bersama. Pada proses pengendalia atau 

penilaian ini untuk mempermudah penempatan para da’i 

dilapangan denga dilakukan penilaia terhadap prestasi kerja 

mereka. Selanjutnya tugas manajer dakwah adalah pemberi 

wewenang yang kemudian diteruskan kepada para anggotanya 

dan selanjutnya diaplikasikan kepada seluruh proses rencana 

kerja yang dijadikan sebagai standar dakwah.234  

4. Evaluasi Dakwah 

Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam mengelola sebuah 

organisasi dakwah adalah dengan melakukan langkah evaluasi. 

Evaluasi dakwah ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan 

penilaian kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai atau 

kepada pemimpin dakwah tentang informasi mengenai 

keberhasilan dilapangan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untu 

mencapai konklusi dakwah yang evaluative dan memberi 

pertimbangan mengenai hasil karya seta untuk mengembangkan 

karya dalam sebuah program. 

Menurut Asep Muhiddin dan Agus, bahwa masalah terakhir 

adalah mengevaluasi kegiatan kegiatan dakwah. Control atau 

evaluasi dakwah yang baik berhubungan dengan evaluasi secara 

 
234 Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen dakwah, h. 177-178 
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cermat, general, melihat ulang fungsi-fungsi manajemen dakwah 

yang lain. Secara sederhana, pengawasan atau controlling dakwah 

dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin tujuan 

dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan 

baik.235 

Evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial 

dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para 

manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati prilaku 

anggotanya, lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat 

dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. 

Secara spesifik tujuan dari evauasi dakwah itu adalah: 

a. Untuk mengidentfikasi sumber daya da’i yang potensil dalam 

sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial 

b. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengebangan 

bagi individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau 

organisasi 

c. Untuk mengidentifikasi para anggota yang aka dipromosikan 

dalam penempatan posisi tertentu.236 

Dengan memerhatikan kriteria tersebut maka proses evaluasi 

dakwah akan berjalan dengan lancar, sehingga dapat 

meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dakwah atau target 

yang tidak terlaksana.  

Sebagai agen perubahan dan pembentukan masyarakat dan 

manusia, dakwah perlu melakukan adjustmen. Masyarakat akan 

mempertanyakan fungsi dakwah itu sendiri dalam mencapai 

tujuannya. Sebagai agen perubahan masyarakat, dakwah dapat 

dilihat dari beberapa segi yaitu: 

a. Dari segi praktisnya, maka dakwah adalah memajukan 

segala bidang tingkah lakunya maju dalam hal ini adalah 

maju yang positif dan yang bersifa bai dan yang sehat, yakni 

bertujuan menciptakan  masyarakat yang “amanu-wa’amilus 

sha-likhati” aktivitas manusia, keperluan manusia dan 

keingina manusia diarahkan oleh dakwa untuk mencapai 

 
235Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safeii, Metode 

Pengembangan Dakwah,  h.136 
236 Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen dakwah, h. 184 
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sasaran yang lebih maju dan keinginan manusia diarahkan 

oleh dakwah untuk mencapai sasaran tersebut 

b. Dari segi natur atau keadaan manusia sendiri, dakwah 

bukan untuk merubah natur manusia, akan tetapi dakwah 

akan mengembalikan manusia pada naturnya yang benar, 

menurut hati nuraninya, menurut fitrahnya. Perhatian utaa 

dari dakwah adalah fitrah manusia. Amar ma’ruf dan nahi 

mungkar adalah sesuai dengan fitrah hati nurani manusia 

itu sendiri. Dakwah akan memberikan nilai untuk diri dan 

milieu manusia yang tidak bertentangan akan tetapi 

mengembangka apa yang telah ada. 

c. Dari segi perannya sebagai pembaharu masyarakat, dakwah 

selalu akan memberikan angina baru dan pedoman yang 

akan lebih menguntungkan manusia. Dakwah akan selalu 

memberikan bimbingan, bagaimana manusia seharusnya 

bertindak dan bersikap dalam arah kemajuan tersebut. 

Dakwah akan memberikan arahan terhadap setiap 

achievement kemajuan manusia agar manusia lebih 

konstruktf bukan sbealiknya yang destruktif. 

d. Segi kehidupan manusia sendiri dan tuuan hidup manusia, 

dakwah akan memberikan filter, akan memberikan arah dan 

selalu akan meluruskan arah hidup manusia , jika swaktu-

waktu terjadi penyelewengan dalam kehidupan manusia. 

e. Dari segi diri manusia, terutama psychisnya, dakwah dapat 

memberikan pengembangan psichys yang lebih baik, 

dakwah akan selalu memberian motivasi terhadap 

perbuatan baik dan mengadakan penekanan terhadap 

perbuatan yang negative 

f. Dari segi keinginan manusia yang selalu berkembang yang 

sering membahayakan manusia, dakwah memberikan  

pengetahuan mana yang harus dikeraan dan mana yang 

harus ditinggalkan 

g. Dari segi perlunya hubungan manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, dakwah merupakan misi ilahihiyah yang 

mengajarkan moralistas, etika dan pengembangan ruhani 

manusia, menempatkan kedudukan manusia dalam 

kedudukan yang benar.237 

 
237 Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah, h. 228-229 
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Dakwah sebagai bangunan yang kokoh untu masyarakat, 

maka dakwah harus selalu menginventarisasi seluruh kekayaan 

yang dimilikinya, berupa ajaran, sistematika, sejarah, kepustakaan 

dan semua yang mendukung komponen dakwah, dakwah harus 

selalu mengevaluasi “kekuatan diri” dan seluruh kekayaan yang 

menjadikan dakwah bisa berpengaruh dan berperan penting 

dalam pembentukan masyarakat.238 

Evaluasi juga diperlukan untuk merencanaka hasil dimasa 

depan yang lebih baik sebagai input dakwah, berupa keuntungan-

keuntungan dakwaah yakni terbentuknya manusia dan 

masyarakat yang lebih meningkat daripada hasil yang dicapai 

sebelumnya. Mempertanyakan secara evaluasi apakah saraa-

sarana dakwah sekarang ini sesuai dengan sasaran yang akan 

dicapai, perlu diadakan.evaluasi. sekarang banyak masjid yang 

perlu dibenahi organisasi dan cara bekerjanya, peralatan, 

petugasnya dan pengelolaan operasionalnya. Lembaga-lembaga 

dakwah, yayasan dakwah, pondok pesantren dalam mengahdapi 

era globalisasi yang semaki maju, dan pertumbuhan masyarakat 

yang makin multi kompleks sifat dan karakternya. 

  

 
238 Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah, h. 230 
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BAB VII 
 

STRATEGI DAKWAH PADA 

MASYARAKAT MULTIKULTURAL 

 

 

 

 

 

A. Konsep Masyarakat Multikultural 

1. Pengertian Masyarakat Multikultural 

ultikultural berasal dari dua kata, multi (beragam) dan 

cultural (budaya/kebudayaan). Secara etimologi 

keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami 

adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan adalah semua 

dialektika manusia terhadap kehidupannya.239  Multikutural 

adalah kehidupan masyarakat yang beragam menyangkut nilai, 

sistem, budaya, kebiasaan, dan pola pikir. keragaman dalam 

kehidupan masyarakat sering disebut dengan istilah yang berbeda. 

Setidaknya ada 3 istilah untuk mengungkap masyarakat yang 

terdiri dari kultur, ras, budaya, dan agama yang berbeda, yaitu 

 
239 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme (Malang: Aditya 

Media Publishing, 2011), h. 143 
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pluralitas (plurality), keragaman (diversity) dan (multikultura). 

Semuanya sama-sama merujuk pada suatu keadaan yang lebih 

dari satu.240 

Multikulturalisme adalah suatu paradigma yang 

menganggap adanya suatu kesetaraan antar ekspresi budaya 

yang plural. Multikulturalisme mengemban kesadaran sosial 

bahwa pada kehidupan masyarakat terdapat kemajemukan dan 

keragaman budaya. Kesadaran tersebut menuntut untuk 

bertanggung jawab sehingga terarah pada ortopraksis yang 

berdimensi etis. Pengertian multikulturalisme merupakan 

pandangan dunia, namunjika diartikan ke dalam berbagai 

kebijakan kebudayaan, multikulturalisme adalah penerimaan 

terhadap realitas bahwa adanya keragaman, plural dan 

multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat.241 

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas 

beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan 

yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk 

dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai 

golongan, suku, etnis (suku bangsa), ras agama, dan budaya, 

mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. 

Bahkan mereka juga berhubungan dengan masyarakat llokal 

maupun nasional, bahkan dengan masyarakat internasional, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Multikulturalisme 

menuntut masyarakat untuk hidup toleransi, saling pengertian 

antar budaya, antar bangsa dalam membina dunia baru.242 

2. Ciri-ciri Masyarakat Multikultural 

Masyarakat multikultural merupakan tipikal masyarakat yang di 

dalamnya terdapat berbagai macam etnik yang hidup bersama. 

Heterogenitas yang meruapakan watak dasar sebuah masyarakat, 

yang membedakannya dengan komunitas. Jika dalam satu 

 
240 Muhammad Yusri, Prinsip Pendidikan Multikulturalisme dalam 

ajara Agama-agama di Indonesia” Jurnal pendidikan Islam UIN Suna 

Kalijaga Vol. 3 No. 2 (2008), h.1 
241 Nawawi, Dakwah dalam Masyarakat Multikultural, Jurnal 

Dakwah dan Komunikasi, Vol.VI, No.1 Januari -Juni (2012),  
242 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: 

Logoswacana Ilmu, 1997), h. 34 
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masyarakat terdapat beberapa berbagai etnik yang beraneka 

ragam seperti Indonesia, masyarakat tersebut disebut sebagai 

masyarakat majemuk. 

J. S. Furnival membedakan masyarakat dalam empat kategori 

yaitu; pertama; Masyarakat majemuk dengan komposisi seimbang 

yang terdiri, terdiri atas sejumlah komunitas dan mempunyai 

kekuatan kompetitif serta seimbang, kedua masyarakat majemuk 

dengan mayoritas dominan terdiri atas sejumlah komunitas etnis 

dengan kekuatan yang tidak seimbang, ketiga, masyarakat 

majemuk dengan minoritas dominan mempunyai arti bahwa 

kelompok minoritas memiliki keunggulan kompetitif sehingga 

mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat, 

keempat; masyarakat majemuk dengan fragmentasi merupakan 

masyarakat majemuk yang terdiri atas komuniktas etnik kecil 

sehingga tidak memiliki posisi dominan dalam politik maupun 

ekonomi.243 

Ciri masyarakat multikultural memiliki beberapa karakteristik 

yaitu: 

a. Mengakui keanekaragaman kebudayaan 

b. Kelompok-kelompok budaya berada dalam pisisi sederajat 

c. Tatanan masyarakat multikultural memungkinkan terjadi 

interaksi yang aktif di antara unsur-unsurnya melalui proses 

belajar 

d. Memperjuangkan terciptanya keadilan sosial antar berbagai 

unsur yang berbeda 

e. Terjadinya segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh 

bermacam-macam suku ras, yang lain tetapi masih memiliki 

pemisah. 

f. Memiliki struktur dalam Lembaga yang non komplementer 

g. Consensus rendah, maksusnya adalah dalam kelembagaan 

memerlukan adanya suatu kebijakan dan keputusan 

 
243 Agus Kurniawan, Sosiologi (Solo: Haka Mj, 2014), h. 41 
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h. Relatif ada konflik, dalam masyarakat majemuk pasti terdiri 

dari berbagai macam suku adat dan kebiasaan masing-

masing 

i. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain.244 

Menurut L Van Berghe masyarakat kultural memiliki beberapa 

karakteristik yang khas yaitu: 

a. Masyarakat terbagi dalam segmentasi bentuk kelompok-

kelompok latar budaya dan sub budaya yang berbeda 

b. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-

lembaga yang bersifat non komplementer 

c. Kurang adanya kemauan untuk mengembangkan consensus 

antar anggota masyarakatnya tentang nilai-nilai sosial yang 

fundamental 

d. Kurangnya kesadaran mengembangkan consensus 

e. Relatif sering menumbuhkan konflik antar kelompok sub 

budaya tersebut 

f. Konflik dapat dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi, 

dengan jalan secara relatif menggunakan paksaan ditambah 

adanya ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi 

g. Adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang 

lain245 

Menurut Masdar Hilmy multikulturalisme bagi bangsa 

Indonesia, adanya keberagaman budaya merupaka kenyataan 

sosial yang sudah niscaya. Meskipun demikian tidak secara 

otomatis diiringi penerimaan yang positif pula. Bahkan banyak 

fakta menunjukkan fenomena sebaliknya. Keragaman budaya 

telah memberikan sumbangan terbesar bagi munculnya 

ketegangan dan konflik. Untuk itu diperlukan upaya untuk 

menumbuh kembangkan kesadaran multikultural agar potensi 

 
244 Kun Maryati dan Juju Suryati, Sosiologi (Jakarta Esis, 2001), h. 

157  
245 Ali Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme, h. 143 
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positif yang terkandung dalam keragaman tersebut dapat 

teraktualisasi secara benar dan tepat.246 

 

B. Dakwah pada Masyarakat Multikultural 

Istilah dakwah multikultural bukanlah hal yang asing di dunia 

dakwah. Dakwah sebagaimana penjelasan di bab awal adalah 

sebuah aktivitas mengajak manusia untuk melaksanakan perintah 

Allah, menuju jalan kebaikan dan menjauhi apa yang sudah 

dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dakwah adalah sejumlah 

pengetahuan tentang proses dan upaya untuk mengubah suatu 

situasi kepada situasi yang lain yang lebih baik sesuai dengan 

ajaran Islam, atau proses mengajak manusia ke jalan Allah. 

Dasar pemikiran dakwah multikultural sejatinya berangkat 

dari pandangan dakwah kultural, yakni pengakuan doctrinal Islam 

terhadap keabsahan eksistensi budaya dan kearifan lokal yang 

tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dakwah multikultural 

berangkat lebih jauh dalam hal intensitas atau keluasan cakupan 

kulturalnya. Dakwah multikultural memikirkan bagaimana pesan 

dakwah disampaikan dalam situasi masyarakat plural, baik kultur 

maupun keyakinannya. Pendekatan multikultural, mencoba 

melihat banyak ragam tersebut sebagai sebuah keunikan 

tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk disatukan, tetapi 

tetap berjalan harmonis dalam keragaman dan perbedaan247 

Basis pemikiran dakwah multikulural berangkat dari 

pandangan klasik dakwah kultural, yakni pengakuan doktrinal 

Islam terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal 

yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Dakwah 

multikultural berangkat lebih jauh dalam intensitas atau keluasan 

cakupan kulturnya.  Paradigma dakwah kultural berfokus pada 

persolan bagaimana pesan Islam dapat disampaikan melalui 

kompromi dengan budaya tertentu. Maka dakwah multikultural 

 
246 Chairul Mahfud, Pendidikan Multikultural (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2006), h. 78-79 
247 A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa 

Membangun Agama dan Peradaban Islam (Jakarta: Kencana, 2011/, h, 

262-263 
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memikirkan bagaiman pesan Islam disampaikan dalam situasi 

masyarakat yang plural, baik kultur maupun keyakinannya, tanpa 

melibatkan unsur “monisme moral”yang bisa merusak pluralitas 

budaya dan keyakinan itu sendiri. Dengan pendekatan 

multikulturalisme dapat melihat sebagai sebuah keunikan 

tersendiri dan tidak seharusnya dipaksakan untuk disatukan tetapi 

tetap berjalan harmonis dalam keragaman.248 

Dakwah di masyarakat akan memiliki posisi ganda, pada satu 

sisi dakwah merupakan bagian dari sistem sosial yang berproses 

sesuai dengan pranata-pranata khusus yang berlaku di 

masyarakat setempat. Siapa yang layak menjadi da’i, apa metode 

dakwah, materi dakwah, media dakwah yang digunakan dan siapa 

yang menjadi mad’u, semuanya ditentukan berdasarkan tipe 

masyarakatnya. Tipe masyarakatlah yang menentukan 

karakteristik dakwahnya. Disisi lain dakwah berposisi sebagai 

agen perubahan di masyarakat. Dakwah memiliki maksud untuk 

mengubah tatanan sosial masyarakat yang tidak sesuai dengan 

ajaran agama Islam, menuju tatanan sosial yang diciptakan oleh 

agama Islam,249 

Fenomena di era multikultural, dakwah menjadi persoalan 

yang sensitif. Keberadaan dakwah sangat rentan terhadap 

fenomena perpecahan agama maupun di intern agama. Dalam 

dinamika keilmuan Islam memahami spirit dakwah sebagai upaya 

menyampaikan pesan-pesan syariat yang bersumber dari ajaran 

agama. Dalam kehidupan masyarakat dakwah menjadi bagian  

dari gerak hidup dan dinamika yang membutuhkan spirit luhur dan 

batin. Spirit sebagai substansi dakwah setidaknya mencakup dua 

hal yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah berbuat yang 

kemungkaran (amar ma’ruf nahi mungkar). Secara substansial 

dakwah merupakan pendidikan masyarakat.  

 
248 Harris Phillip R, dan Robert T Moroan, Memahami Perbedaan-

Perbedaan Budaya, dalam Jalaluddin Rahmat dan Dedy Mulyana, 

Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang 

Berbeda Budaya (Cet. VII: Bandung Rosdakarya, 2003), h. 69 
249Ahmad Faqih, Sosiologi Dakwah: Teori dan Praktik (Semarang: 

Karya Abadi Jaya, 2015), h. 95  
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Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah adalah masyarakat 

yang membutuhkankan hiburan. Mereka menerima pesan-pesan 

dakwah jika mengandung unsur hiburan, sehingga dakwah 

menjadi pesan yang menghibur. Dalam penyampaian ajaran 

agama, dakwah tidak mengambil jarak dengan budaya yang dalam 

masyarakat. Merujuk kepada kepada Al Qur’an fakta multikultural 

umat manusia sepanjang  sejarah terdapat dalam Al Qur’an Q.S. Al 

Hujurat ayat 13 sebagai basis dakwah multikultural. 

ا   يُّه 
 
أ ق  إِنَّا  لنَّاسُ ٱي َٰ

 
ل  خ 

 
ائِل ب  ق  و  شُعُوبا  م 

ُ
ك لن َٰ ع  ج  و  ىَٰ  نث 

ُ
أ و  ر 

 
ذ ك ن  م ِ م 

ُ
ك ن َٰ

م عِند  
ُ
ك م  كر 

 
 إِنَّ أ

ْ
فُوا ار  ع  ِ ٱلِت  ت  للَّّ

 
مإِنَّ أ

ُ
ىَٰك لِيم   للَّّ  ٱق  بِي  ع     رخ 

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal250 

Penggalan ayat tersebut di atas sesungguhnya kami 

menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan 

adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua derajat 

kemanusiaannya sama disisi allah, tidak ada perbedaan satu suku 

dengan suku yang lain. Tidak ada perbedaan pada nilai 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di sisi 

Allah.251 

Dakwah multikulturalisme adalah aktifitas menyeru kepada 

jalan Allah melalui usaha-usaha mengetahui karakter budaya 

 
250 Kemertrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 
251 M. Quraish Shihab, Tafsir  Al Misbah Vol. 13 (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), h. 260 
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suatu masyarakat sebagai kunci utama untuk memberikan 

pemahaman dan mengembangkan dakwah.252 

Secara teori, solusi problematik dakwah pada masyarakat 

yang rentan dengan konflik ditempuh melalui pendekatan 

antarbudaya, yaitu proses dakwah yang mempertimbangkan 

keragaman budaya antara da’i dengan mad’u, dan keragaman 

penyebab terjadinya gangguan interaski pada tingkat antar 

budaya, agar peran dakwah dapat tersampaikan dengan tetap 

terpeliharanya situasi damai. Dalam dakwah multikultural, dakwah 

tidak hanya dipahami sebagai transormasi nilai-nilai Isam yang 

baik kepada masyarakat, namun sebaiknya mengupayakan 

kesadaran nurani agar mengusung budaya positif secara kritis 

tanpa terbelenggu oleh latar belakang budaya formal suatu 

masyarakat 

Islam sebagai agama global yang diturunkan untuk seluruh 

umat manusia, meniscayakan adanya model dakwah multikultural. 

Dakwah multikultural berkaitan dengan pesat Islam disampaikan 

dalam kondisi masyarakat yang heterogen. Dakwah multikultural 

adalah dakwah yang concern pada penyampaian pesan-pesan 

Islam dengan konteks keragaan masyarakat dengan cara mencari 

titik temu tentag berbagai hal yang mungkin disepakati dan 

memaklumi bagian-bagian lain yang tidak mudah untuk disepakati. 

Islam diturunkan untuk mengubah tradisi buruk menjadi baik dan 

mengoreksi penyimpangan menuju jalann yang benar sesuai 

dengan ajaran wahyu. 

Ruang lingkup dakwah multikultural yang merupakan kajian 

imu dakwah yaitu: 

a. Mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik 

antara da’i dan mad’u yang berbeda latar belakang budaya 

yang dimilikinya dalam rentangan perjalanan dakwah para 

da’i, nabi dan Rasul 

b. Menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan 

aspek budaya yang berkaitan dengan unsur da’i, pesan 

 
252 Acep Arifuddin, Dakwah antar Budaya (Bandung Rosda Karya, 

2012), h. 19  
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dakwah, media, mad’u dan dimensi ruang dan waktu yang 

mewadahi keberlangsungan interaksi antar berbagai unsur 

dalam keberlangsungan dakwah 

c. Mengkaji tentang karakteristik manusia baik posisinya 

sebagai da’i maupun yang menjad mad’u  

d. Mengkaji tentang upaya daakwah yang dilakukan oleh 

masing-masing etnik dan antar etnik baik lokal-nasional, 

regional maupun internasional 

e. Mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran 

antarbudaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam 

rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-

masing.253 

Prinsip Dakwah Multikulturalisme adalah acuan prediktif yang 

menjadi dasar berpikir dalam bertindak merealisasikan bidak 

dakwah yang mempertimbangkan aspek budaya dan 

keragamannya Ketika berinteraksi dengan mad’u dalam rentangan 

ruang dan waktu sesuai perkembangan masyarakat.254 Acuan 

kebenaran doktrin ini menjadi konfimasi atas keragaman budaya 

masyarakat, dalam Al qur’an terdapat beberapa ayat yang 

mengisyaratkan adanya makna fungsional yang memuat tentang 

prinsip-prinsip dakwah baik secara implisit maupun eksplisit. 

Pendekatan multikultural dalam dakwah sebagai sarana 

tansformasi agama merupakan suatu keniscayaan. Ia merupakan 

paradigma dan metode untuk menggali potensi keragaaman etnik 

dan kultur. Pendekatan multikultural merupakan kearifan dalam 

merespon dan mengantisipasi dampak globalisasi 

Pendekatan multukulturalisme dalam dakwah berusaha untuk 

mencapai dua hal yaitu titik temu dalam keagamaan dan toleransi 

dalam perbedaan. Dakwah dengan pendekatan multukulturalisme 

adalah sebuah pemikiran dakwah dengan concern pada 

penyampaian pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat plural 

dengan cara berdialog untuk mencari titik temu atau kesepakatan 

 
253 Acep Arifuddin, Dakwah antar Budaya, h. 25 
254 Acep Arifuddin, Dakwah antar Budaya, h. 44 
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terhadap hal-hal yang mungkin disepakati, dan berbagi tempat 

untuk hal-hal yang tidak bisa disepakati.255 

Pendekatan dakwah multikultural terbagi kepada tiga bagian 

yaitu: 

1. Target dakwah diarahkan pada pemberdayaan kualitas umat 

Islam dalam ranah internal dan Kerjasama serta dialog antar 

agama dan budaya dalam ranah eksternal 

2. Dalam multikultural menggagas ide tentang kesetaraan hak-

hak sipil warga termasuk hak-hak kelompok minoritas 

3. Dakwah multikultural memilih untuk menggunakan 

pendekatan kultur ketimbang harakah 

4. Dakwah multikultural menggagas ide dialog antar budaya dan 

keyakinan 

5. Dakwah multikultural merasa perlu menyelenggarakan 

kembali pemahaman Islam klasik dengan cara melakukan 

interpretasi dan rekontruksi pemahaman Islam sesuai dengan 

perkembangan masyarakat global multikultural.256 

Sebagai paradigma baru dalam dakwah yang dihadapkan 

pada persoalan globalisasi dan perkembangan politik praktis, 

dakwah berbasis multikulturalisme memiliki ciri khas tersendiri 

yang membedakan dengan dakwah konvensional. Pendekatan 

dakwah berbasis multikulturalisme  memiliki empat ciri khas yaitu:  

1. Mengakui dan menghargai keunikan dan keragaman etno 

religio. Masing-masing budaya dan keyakinan yang dimiliki 

agama, menjadi sesuatu yang sangat dihargai dan dihormati 

2. Mengakui adanya titik kesamaan dan keragaman etno-religio. 

Dalam pendekatan, multikulturalisme, diakui adanya titik-titik 

kesamaan antara berbagai keyakinan dan kultur yang 

beraneka ragam di samping itu tidak menolak adanya aspek-

aspek yang tidak bisa dikompromikan 

 
255Dedy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya: Panduan 

Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, h. 45 
256 Ahmad Faqih, Sosiologi Dakwah: Teori dan Praktik, h. 108 
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3. Paradigma fenomena keberagamaan sebagai kultur. 

Pendekatan multikulturalisme mencoba memahami tingkah 

laku umat beragama sebagai fenomena kultur. Agama dan 

budaya saling memengaruhi. Pendekatan multikulturalisme 

berusaha memahami perbedaan-perbedaan keyakinan 

tersebut dalam konsep dan bingkai budaya yang mendukung 

adanya toleransi (tasamuh) 

4. Kemestian progresivisme dan dinamisme dalam memahami 

agama. pendekatan multikulturalisme adalah tingkah laku 

beragama sebagai sebuah kultur. Pendekatan 

multikulturalisme memiliki sifat dinamis progresif yang 

bermakna bahwa setiap kebudayaan agama itu adalah suatu 

proses yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, 

sejalan dengan pemahaman dan penghayatan tentang agama 

dan interaksi antar sesama, dan seiring dengan dinamika dan 

perkembangan zaman257 

 

C. Metode Dakwah Di Era Multikultural 

Melaksanakan kegiatan dakwah di era multukulturisme di mana 

masyarakatnya bisa jadi lebih individualistic sebagai efek negatif 

dari globalisasi. Dibutuhkan strategi yang tepat agar dakwah dapat 

berhasil dengan baik. Menurut Abd. Madjid sebagai pelaku 

dakwah seorang da’I harus mengorganisir  empat hal penting 

dalam memfilter tren masyarakat umum yang negatif, seiring 

dengan perkembangan dan  tren masyarakat dunia serta masalah 

manusia yang semakin kompleks. Keempat hal tersebut adalah258: 

1. Perlu adanya konsep dan strategi dakwah yang tepat untuk 

membentuk ketahanan diri dan keluarga melalui pengefektifan 

fungsi nilai-nilai agama, kerena dengan dasar agama yang kuat 

dapat dijadikan filter pertama dan utama untuk menghadapi 

berbagai tren budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam 

 
257A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah: Rekayasa 

Membangun Agama dan Peradaban Islam, h. 264-267 
258Abd. Madjid, Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era 

Globalisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 79 



Audah Mannan 

 

147 |  

2. Mempertahankan nilai-nilai budaya luhur yang dapat 

melestarikan tradisi positif yang pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan paham dan ajaran agama (Islam) yang 

menanamkan nilai-nilai baik dan suci 

3. Perlu dukungan dan keikutsertaan semua lapisan masyarakat 

untuk menciiptakan dan memiliki komitmen yang sama dalam 

melihat seberapa bergunanya nilai-nilai baru itu untuk sebuah 

komunitas dan kemajuan masyarakat 

4. Kesiapan dan kematangan intelektual serta emosional setiap 

penerima pesan baru, apakah hal tersebut memang 

mendatangkan manfaat plus bagi diri dan lingkungannya. 

Setelah itu seorang da’i bisa memutuskan Langkah-langkah 

selanjutnya dalam melaksnakan dakwah, harus memerhatikan 

beberapa prinsip dakwah  yaitu: 

a. Bersikap lemah lembut serta tidak bersikap keras dan kasar 

b. Pengertian dan mempermudah 

c. Disesuaikan dengan tingkatan pemikiran masyarakat yang 

dihadapi 

d. Menggunakan kata atau kalimat yang mudah dimengerti 

e. Memakai bahasa yang umum dan gampang diterima oleh 

kecerdasan masyarakat 

f. Disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kedudukan 

masyarakat penerima dakwah.259 

Menurut Wardi Bachtiar ada tiga metode dakwah yang dapat 

digunakan dalam melaksnakan dakwah di era multikultural 

yaitu:260 

1. Dakwah bi al kitabah, media dakwah yang menggunakan 

menggunakan perangkat media media massa yang digunakan 

oleh seorang da’i dalam melaksanakan dakwahnya, terutama 

 
259 Awaluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi dan 

Metode Dakwah Prof.KH.Saifuddin Zuhri (Semarang: Rasail, 2005), h. 

114 
260Wardi Bachtiar, Metoddologi Penelitian Ilmu Dakwah, h. 34 
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dakwah melalui tulisan. Media tersebut adalah majalah, surat 

kabat, televisi internet dan berbagai macam fasilitas lainnya. 261 

2. Dakwah bi al Lisan, adalah ajakan dakwah dengan 

menggunakan lisan atau cara yang digunakan dalam 

penyampaian ajaran Islam melalui tulisan. Bentuknya yang 

pertama dapat berupa cerama agama, dalam metode ini 

seorang da’I dapat menggunakan gerak tubuh, maupun mimik 

wajah yang melucu.dan bentuk yang kedua pengajian dalam 

segala bentuk. Dakwah bi al lisan mempunyai beberapa 

metode antara lain: a). metode bi lisani maktub, metode ini 

digunakan oleh nabi dalam bentuk korespondensi atau 

penyampaian surat keberbagai pihak, b). metode bi lisani 

maqal adalah metode dakwah dengan menggunakan tutur 

kata, dalam metode ini nabi tidak pernah menampilkan 

kelucuan yang berlebihan, c). metode bi lisani haal adalah 

berdakwah melalui perbuatan dan prilkau yang kongkrit yang 

dilakukan secara langsung oleh Nabi.262 Dakwah bi al lisan bisa 

dikembangkan dengan pola pendekatan psikologis sehingga 

akan menjalin hubungan yang lebih baik antara da’I dengan 

mad’u sehingga target dakwah bisa tercapai. 

3. Dakwah bi al hal, yaitu dakwah yang dilaksnakan oleh seorang 

da’i melalui amal perbuatan yang nyata. Dakwah bi al hal 

merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan 

tindakan nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima 

dakwah.263 Konsep dakwah bi al hal itu bersumber dari ajaran 

Islam, sebagaimana yang dicontohkan secara langsung oleh 

Rasulullah, serta para sahabatnya. Menurut Yunan Yusuf 

bahwa pelaksanaan  dakwah bi al hal sebaiknya diarahkan 

pada pengembangan masyarakat meliputi: Pendidikan, 

ekonomi dan sosial masyarakat. Pengembangan Pendidikan 

merupakan upaya penting mencerdaskan anak bangsa. Dari 

 
261 Aep Kusnawan, Berdakwah lewat Tulisan (Bandung: Mujahit, 

2000), h. 23 
262 Machfoeld A. Moesa, Filsafat Dakwah , Ilmu Dakwah dan 

Penerapannya (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h108-109  
263Syamsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), 178  
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sinilah diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas.264 

Dakwah bi al hal dapat dilakukan dengan cara 

memberikan contoh yang nyata tentang apa yang disampaikan. 

Menurut Ali Aziz metode dakwah bi al hal ada dua bentuk yaitu:265 

a), Metode Pemberdayaan Masyarakat; yaitu dakwah dengan 

upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi 

dan membangkitkan keasadaran akan potensi yang dimiliki serta 

upaya mengembangkannya dengan di landasi kemandirian, b); 

metode kelembagaan, yaitu pembentukan dan pelestarian norma 

dalam wadah organisasi sebagai instrument dakwah. Untuk 

mengubah prilaku anggota melalui institusi, seorang da’i harus 

melewati proses dari fungsi-fungsi manajemen yaitu, perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. 

 

D. Strategi Dakwah pada Masyarakat Multikultural 

Strategi dakwah pada masyarakat multikultural untuk 

meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat 

ini adalah266: 

1. Seorang da’i diharapkan mampu memberikan pemahaman 

dan wawasan Islam yang benar dan moderat. Menghargai 

perbedaan dan keanekaragaman pendapat yang terdapat 

dikalangan umat dan tidak membenarkan atau memihak 

kepada satu di antara pendapat. Menajuhkan sikap yang 

menganggap bahwa da’i lah yang paling benar, paling 

otoritatif, dan bahkan menganggap pendapatnya paling 

berhak masuk surga. 

2. Melakukan deradikalisasi atas paham keagamaan dalam 

masyarakat. Meningkatkan keagamaan yang moderat dalam 

lingkungan masyarakat dengan cara meluruskan makna jihad. 

 
264 Harjani Hefni dkk, Metode Dakwah (Jakarta: Pernada Media, 

2003), h. 220 
265 M. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 381 
266 Tomi Hendra, Dakwah Pada Masyarakat Multikultural, Jurnal 

Hikmah, Vol 14, No. 1, (2020), h. 11-14 
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Seorang da’i harus mampu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa jihad tidak selamanya memiliki makna 

perang melawan orang kafir, makna jihad sesungguhnya 

adalah berperang melawan hawa nafsu, mengentaskan 

kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. 

3. Menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam menghadapi 

persoalan kehidupan, khususnya dalam bidang keagamaan. 

4. Meningkatkan tuntunan dinamika keterpaduan antara Iptek 

dan imtaq. Seorang da’i harus memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang generasi Islam yang memiliki 

pemahaman keagamaan yang baik. 
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