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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

دِ الْحَمْدَ لِلهِ  ٍْ سَٕئّبَتِ أعَْمَبلِىَبمَهْ َٔ ََ رِ أوَْفسُِىَب  َْ ذُ بِبللهِ مِهْ شُرُ ُْ وعَُ ََ وَسْتغَْفِرُيُ  ََ ْٕىًُُ  وَسْتعَِ ََ يِ اللُ وَحْمَديُُ   

دُ أنَّ مُحَمّداً  ٍَ أشَْ ََ دُ أنَْ لاَ إلًَِ إِلاّ اللُ  ٍَ َْ لًَُ أشَْ ٌَبدِ مَهْ ٔضُْلِلْ فلَاَ  ََ لًُُ أمَّب بَعْدُ..فلَاَ مُضِلّ لًَُ  ُْ رَسُ ََ عَبْديُُ   

Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat yang begitu 

banyak sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul 

“Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten 

Takalar”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad saw yang diutus oleh Allah swt ke permukaan bumi ini sebagai suri 

teladan yang patut untuk dijadikan contoh dan menjadi rahmat bagi alam semesta. 

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir 

dalam menyelesaikan Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, 

peneliti banyak menemukan hambatan dan kesulitan, tetapi berkat adanya 

bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak, maka penelitian skripsi ini 

dapat diselesaikan. Karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada orang-orang yang telah mendoakan, membantu dan mendukung peneliti 

sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Peneliti juga mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. 

H. Mardan M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. 

Wahyuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag 

selaku Wakil Rektor III, Dr. H. Kamaruddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil 

Rektor IV serta seluruh staf UIN Alauddin Makassar. 
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2. Dr. H. Firdaus, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
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3. Dra. Audah Mannan, M.Ag selaku Ketua Jurusan  Studi Manajemen Dakwah dan 

Drs. Muh. Anwar, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Studi Manajemen Dakwah 

yang telah mengizinkan peneliti mengangkat judul skripsi tentang “Penerapan 

Fungsi Manajemen Dakwah Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bulukunyi 

Kabupaten Takalar” serta memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan 

penulisan skripsi ini. 

4. Dr. Hamiruddin, M.Ag., MM selaku Pembimbing I dan Drs. Muh. Anwar, 

M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan, serta dorongan yang sangat berharga bagi peneliti. 

5. Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si selaku Munaqisy I, dan Dr. St. Aisyah BM, M. 

Sos.I selaku Munaqisy II, yang telah memberikan koreksi dan masukannya 

dalam perbaikan skripsi ini. 

6. Kepada seluruh pengelola Perpustakaan, Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Segenap Dosen, Staf Jurusan dan Tata usaha atas kontribusinya kepada peneliti 

dalam membantu menyediakan berbagai literatur ilmiah dan terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis 

menempuh Pendidikan di Jurusan Manajemen Dakwah. 

7. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Kedua Orang Tua saya tercinta Bapak 
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8. Terima kasih kepada Ketua dan Pegawai Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang telah membantu, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es(dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` Aposrof terbaik` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ہ

 Hamzah „ Aposrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A اَ 

 Kasrah I I ا

 ُ  Dammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َِ  Fathah Ai a dan i 

 ََ  Kasrah Au a dan u 
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Contoh: 

ْٕف  kaifa : كَ

لَ  ُْ ٌَ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ا | ...ِ

ِ kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 َُ  dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

   Contoh: 

 māta : مَبت   

 ramā : رَمَّ   

 qīla : قٕل   

4.    Tā’ marbūtah  

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

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

Sedangkan tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūtah itu transliterasinya dengan [h]. 

Contoh:  

َْ ضًَُ ا لأَ طْفَبلِ   raudah al-atfāl :  رَ

ْٔىًَُ الْفَب ضِلًَُ   al-madīnah al-fādilah :  الْمَدِ 
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5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّىبَ

ْٕىبَ  najjainā : وَجَّ

مَ   al-haqq : وعُِّ

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

(ْ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). 

Contoh:  

 ِ ّٓ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: عَلِ

 ِ ّٓ  Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: عَرَبِ

6.    Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (al-zalzalah) : الَزَّ لْزَلًَُ 

 al-falsafah : الَْفلَْسَفًَُ    
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7.    Hamzah  

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

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

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

   Contoh: 

نَ  َْ  ta‟muruna : تأَمُْرُ

عُ  ُْ  „al-nau : الَىَّ

ءُ  ْٓ  syai‟un : شَ

8.    Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9.   Lafz al-Jalālah )ُ  (اللَّه

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 ِ ْٔهُ اللََّّ ِ  dīnullāh دِ  billāh بِبللَّّ
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Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

  ِ ًِ اللََّّ ْٓ رَحْمَ ٌمُْ فِ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a  linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 
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B.  Daftar Singkatan 

  Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūWa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Hartina 

Nim  : 50400119026 

Judul : Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Pada Koperasi Unit    

Desa (KUD) Bulukunyi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan fungsi 

manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar? 

Adapun sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penerapan  fungsi 

manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar? 2) 

Apa hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi Kabupaten Takalar?. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan 

manajemen dakwah utamanya terkait fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi Kabupaten Takalar. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan data sekunder dimana yang menjadi informan penelitian ini adalah ketua 

dan pegawai di Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi Kelurahan Bulukunyi 

Kabupaten Takalar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu: reduksi 

data, penyajian data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. Pengujian 

keabsahan data yaitu: uji kredibilitas (credibility), uji transferbilitas (transferbility), 

uji dependibilitas (dependability), dan uji konformitas (conformity). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terdiri dari perencanaan dakwah 

(tahtith) meliputi perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. 

Pengorganisasian dakwah (tahzhim) meliputi ketua, pengawas, karyawan, 

keanggotaan, dan kegiatan organisasi. Pelaksanaan dakwah (tawjih) meliputi 

pemberian motivasi, melakukan bimbingan, dan menjalin komunikasi. Pengawasan 

dakwah (riqabah) meliputi pengawasan langsung, pengawasan preventif dan 

represif, dan ketepatan waktu pegawai. Adapun hambatan yang dihadapi Koperasi 

Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu anggota dari luar kabupaten, pembayaran tidak 

tepat waktu, sumber daya, dan pelayanan.  

 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dengan adanya penerapan fungsi 

manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi maka segala 

aktivitas manajerialnya dijadikan acuan sebagai proses manajemen dakwah. 2) 

Melakukan pemantauan langsung kepada anggota yang mengambil kredit/pinjaman 

supaya tidak menunggak demi memperlancar permodalan. 3) Mengupayakan agar 

unit usaha dapat ditingkatkan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Ilmu manajemen diperlukan hampir semua jenis profesi baik yang bekerja di 

swasta, pemerintahan, yayasan maupun lembaga swadaya masyarakat. Ilmu 

manajemen diperlukan dalam pengelolaan setiap organisasi, baik organisasi sekolah, 

politik, sosial, bahkan organisasi bisnis. Oleh karena itu, setiap badan usaha harus 

mempunyai sistem manjemen, karena badan usaha yang baik adalah badan usaha 

yang mempunyai sistem manajemen yang baik dan perlunya penerapan fungsi 

manajemen dakwah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Semua itu harus berjalan dengan teratur dan sitematis, karena keempat 

fungsi manjemen tersebut merupakan kunci bagi keberhasian pada suatu badan 

usaha.
1
 

Setiap organisasi memerlukan tata laksana yang baik dan rapi agar dapat 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Wahjosumidjo sebagaimana dikutip 

oleh Hamriani dalam bukunya bahwa, Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi 

serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi  dalam rangka mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2
 Koperasi sangat penting sebagai wadah dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan 

koperasi, dibutuhkan manajemen yang baik agar tujuan tersebut tercapai. 

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (coopertive) bersumber 

dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan 

koperasi dalam makna lain. Menurut Enriques sebagaimana dikutip oleh Arifin Sitio 
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Dian Wijayanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1. 

2
Hamriani, Manajemen Dakwah (Makassar: University Press, 2013), h. 12. 
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dan Halomoan Tambak dalam bukunya memberikan pengertian koperasi yaitu 

menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan 

(hand in hand). Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dengan 

kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai 

satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (social 

framework). Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga 

untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus 

memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika.
3
 

Dalam perekonomian Indonesia koperasi menempati kedudukan yang sangat 

terhormat. Hal itu tidak hanya tampak pada amanat pasal 33 UUD 1945 serta 

keberadaan kementrian negara koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) dalam 

struktur pemerintahan, tetapi dapat pula disimak berdasarkan kondisi perekonomian 

Indonesia. Secara real, perekonomian Indonesia ditandai oleh terjadinya dualisme 

ekonomi. Dualisme tidak hanya terjadi antara perekonomian desa dan kota, atau 

antara sektor pertanian dan industri, tetapi terjadi pula antara sektor formal dan 

informal di kota. Sedangkan pada UU Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi, baik 

sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Dalam upaya mencapai tujuan dari koperasi, diharapkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari 

layanan-layanan sosial dan lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar 

kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan 

dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan 

                                                             
3
Arifin Sitio dan Halomoan Tambak, Koperasi Teori dan Praktik (Jakarta: Erlangga, 2001), 

h. 13-14. 
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meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga 

maupun masyarakat. Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan 

ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, 

mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat 

harga diri, kebebasan berpikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan 

hak asasi manusia. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). 

Koperasi Unit Desa merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki 

tujuan bersama akan menjadi anggota koperasi, pembentukan koperasi yang 

berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para 

anggotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang.
4
 

Koperasi Unit Desa digolongkan jenis usaha yang termasuk dalam ekonomi 

kerakyaatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Pada dasarnya, 

dibentuk KUD ini oleh pemerintah bertujuan agar organisasi ini mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha kegiatan ekonomi. 

Salah satu koperasi primer yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

adalah Koperasi Unit Desa Bulukunyi, yang secara geografis terletak di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. KUD Bulukunyi 

yang berdiri dengan Badan Hukum No.3580a/BH/IV pada tanggal 17 Januari 1977. 

Sebelum adanya KUD banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam sektor 

partanian seperti kurangnya bibit padi, pupuk dan pemberantas hama, dalam hal ini 

para petani rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli pupuk dan 

kebutuhan sehari-hari. Koperasi ini awalnya hanya sekedar wadah untuk masyarakat 

melakukan arisan dan simpan pinjam berupa pupuk dan bibit padi dan lainnya, 

kemudian muncul ide untuk dijadikan koperasi yang berupa modal usaha untuk 
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Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 252. 
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masyarakat. Kemudian dibentuklah KUD yang ketuai oleh H.Abd.Aziz Tola yang 

beranggotakan 40 masyarakat pedesaan, dan memiliki beberapa bidang usaha yang 

dikelolah oleh KUD Bulukunyi salah satunya unit usaha simpan pinjam modal 

sendiri (simpanan anggota).
5
 

KUD Bulukunyi dikelolah oleh pengurus yang berdedikasi tinggi, disiplin 

dan menegakkan aturan yang telah ada dan memiliki kemampuan mengembangkan 

usaha dari berbagai bentuk usaha (bidang usaha) yang menguntungkan dan 

menyejahterakan masyarakat. Koperasi Unit Desa Bulukunyi menggunakan beberapa 

cara untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat menjadi anggota koperasi di 

antaranya pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) mendapatkan hadiah dengan 

persyaratan hadir pada saat RAT akan mendapatkan berupa paketan sembako, dan 

hadiah spesial bagi orang yang memiliki tabungan banyak dan yang lancar dalam 

melakukan pembayaran.  

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada KUD Bulukunyi, dalam tahapan 

ini terdapat permasalahan terkait belum diterapkan secara maksimal fungsi 

manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa Bulukunyi dalam mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul: 

“Penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten 

Takalar”. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penelitian ini 

maka diperlukan fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perlunya penerapan 

                                                             
5
H. Abd. Aziz Tola (75 Tahun), Mantan Ketua KUD Bulukunyi, Wawancara, di Desa 

Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, 15 Januari 2023. 
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fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar dan 

Hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi 

Kabupaten Takalar. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka peneliti memberikan 

deskripsi fokus yang dianggap penting, yaitu sebagai berikut: 

a. Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah 

Penerapan fungsi manajemen dakwah adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan 

arah pencapaian tujuan dakwah. 

b. Koperasi Unit Desa 

 Koperasi unit desa adalah suatu kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan 

bersama akan menjadi anggota koperasi yang dijadikannya pembentukan koperasi 

berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para 

anggotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah adalah bagaimana penerapan fungsi manajemen dakwah pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar? Adapun yang menjadi sub 

masalah adalah: 

1. Bagaimana penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi Kabupaten Takalar? 
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2. Apa hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi Kabupaten Takalar? 

D.  Kajian Pustaka 

Adapun beberapa karya ilmiah yang menjadi rujukan dan tentunya 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan, dianataranya: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Eko Bayu Prasetyo Tahun 2015 yang 

berjudul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota” Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggota, menerapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan 

kesejahteraan anggotanya yaitu melakukan difersivikasi usaha menentukan jenis 

usaha yang baru. Memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu membahas tentang koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan penerapan fungsi manajemen 

dakwah.
6
 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Nur Kasmitasari Tahun 2021 yang 

berjudul “Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba” Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa fungsi perencanaan terhadap beberapa program yang 

merupakan bagian dari perencanaan yang ada pada koperasi simpan pinjam 

(KSP) Berkat kabupaten bulukumba, setiap sekali dalam sebulan mengadakan 

dzikir malam sebelum mengadakan rapat koordinasi. Memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan fungsi 

                                                             
6
Eko Bayu Prasetyo, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota(Studi 

KUD) Marem Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember”, Skripsi (Jember: IAIN Jember, 2015). 
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manajemen dakwah, Sedangkan perbedaannya terletak pada koperasi unit desa 

dan lokasi penelitian.
7
 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni Tahun 2019 yang berjudul 

“Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam penerapan fungsi manajemen dakwah dalam menghasilkan kinerja 

pegawai kantor dinas sosial kabupaten gowa berjalan dengan baik. Memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas 

tentang penerapan fungsi manajemen dakwah. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada objek kinerja pegawai kantor dinas sosial dan lokasi penelitian.
8
 

Dengan demikian yang membedakan hasil penelitian terdahulu dengan 

peneliti yang sekarang yaitu dengan berfokus pada penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi pada kesejahteraan masyarakat 

Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan fungsi manajemen dakwah 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar. 

                                                             
7
Tri Nur Kamitasari, “Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Alauddin University Press, 

2021). 
8
Wahyuni, “Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar, 2019). 
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b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar. 

2.   Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai penerapan fungsi manajemen dakwah Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi 

Kabupaten Takalar. 

b. Kegunaan Praktis 

Agar dapat bermanfaat dan berguna untuk dijadikan sebagai sumbangan 

khazanah kepustakaan serta sebagai tambahan referensi penelitian dan menjadi studi 

banding untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Tinjauan Umum Tentang Manajemen Dakwah 

1. Pengertian Manajemen 

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu management 

yang berarti tata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata management dari 

kata kerja to manage yang sinonimnya antara lain to hand berarti mengurus, to 

control berarti memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal 

katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.
1
 

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan 

oleh para ahli, diantaranya adalah:  

“The process of planning, organizing, leading, and controlling the work of 

organization members and of using all availabel organizational resounces to reach 

stated organizational goals”
2
  (Proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 

dan pengaturan pekerjaan kepada anggota organisasi dan menggunakan semua 

sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan). 

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue manajemen adalah suatu proses 

atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.
3
 

Menurut Ricky W. Griffin manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas 

(termasuk perencanaan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya 

                                                             
1
Hamriani, Manajemen Dakwah (Makassar: University Press, 2013), h. 11. 

2
M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), 

h. 9. 
3
George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 3. 
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organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan cara yang efektif dan efisien.
4
 

Menurut Luther Gulick sebagaimana dikutip oleh Hani Handoko dalam 

bukunya bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang 

berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia 

bekerjasama untuk mencapai tujuan dan sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi 

kemanusiaan. Menurut Gullick manajemen telah dipelajari untuk waktu yang lama 

dan telah diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu 

umum dan subjektif. Tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga 

manajemen sebagai ilmu selalu berkembang.
5
 

Menurut H. Melayu S.P sebagaimana dikutip oleh Mahmuddin dalam 

bukunya bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu.
6
 

Dari beberapa definisi di atas tentang manajemen maka dapat dipahami 

bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, yang disusun 

oleh seorang pemimpin atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: 

a.   Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu proses yang mendefinisikan tentang tujuan 

organisasi, membuat strategi yang akan diterapkan oleh organisasi tersebut untuk 

mencapai suatu tujuan dan mengembangkan rencana kerja organisasi yang telah 

disusun.
7
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Ricky W. Griffin, Manajemen (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 8. 

5
Hani Handoko, Manajemen (Cet. XXVI; Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 11. 

6
Mahmuddin, Manajemen Dakwah (Cet. I; Jawa Timur: Wade Group, 2018), h. 8. 

7
Roni Angger Aditama, Pengantar Manajemen (Cet. I; Malang: AE Publishing, 2020), h. 11. 
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Perencanaan sangatlah penting dalam sebuah organisasi karena perencanaan 

yaitu suatu dasar dalam menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan suatu rencana dalam sebuah organisasi 

tidak akan berjalan dengan lancar. 

Proses perencanaan menurut Abdul Rosyad Shaleh dalam bukunya 

Manajemen Dakwah Islam, terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 

1) Perkiraan dan penghitungan masa depan (forecasting) 

2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan 

3) Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya 

4) Penetapan metode 

5) Penetapan penjadwalan waktu 

6) Penetapan biaya fasilitas dan faktor lainnya yang diperlukan.
8
 

b.   Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah langkah pertama dalam pengorganisasian 

diwujudkan melalui perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-

fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu 

kelompok kerjasama tertentu.
9
 

Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui enam 

tahapan, yaitu menetapkan tujuan organisasi, menetapkan tugas-tugas pokok anggota 

organisasi, melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih 

rinci, mengalokasikan sumber daya yang tersedia, memberikan arahan-arahan untuk 

tugas-tugas dan melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian 

yang telah dilakukan.
10

 

                                                             
8
A. Rosyad Saleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 54. 

9
Saerozi, Ilmu Dakwah (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 45. 

10
Ais Zakiyudin, Teori dan Praktik Manajemen Sebuah Konsep yang Aplikatif disertai Profil 

Wirausaha Sukses (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 34. 
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Pengorganisasian yaitu cara untuk menempatkan seseorang sesuai dengan 

keahliannya masing-masing dalam sebuah pekerjaan yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

c.   Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menegakkan 

orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang 

mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen pelaksanaan merupakan fungsi 

yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Pimpinan 

organisasi harus dapat memberikan motivasi sehingga setiap orang mau bekerjasama 

dengan orang lain untuk mencapai tujuan.
11

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk menggerakkan semua anggota 

dalam sebuah kelompok untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah disepakati 

dalam mencapai tujuan.  

d.   Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi 

dan manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara membuat 

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.
12

 

Pengawasan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Pengawasan yang bersifat top down, yaitu pengawasan yang dilakukan dari 

atasan langsung kepada bawahan 

2) Bottom up, yaitu pengawasan yang dilakukan dari bawahan kepada atasan 

3) Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang termasuk kepada self control, 

yakni atasan maupun bawahan senantiasa mengawasi dirinya sendiri.
13
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Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Edisi IV (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h. 93. 
12

Susatyo Herlambang, Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen 

(Cet. I; Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), h. 141. 
13

M. Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen (Cet. III; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), 

h. 114. 
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Pengawasan yaitu proses dimana manajer dalam sebuah perusahaan menilai 

atau mengawasi apakah pegawai melaksanakan tugas sesuai rencana sebelumnya 

atau tidak. 

3. Unsur-unsur Manajemen 

Adapun Unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut: 

a.   Man (Manusia) 

Manusia adalah unsur manajemen yang paling utama dalam menajemen 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen tidak akan 

berjalan tanpa adanya manusia. Manusia yang membuat tujuan, dan juga yang 

melakukan proses kegiatan yang ingin dicapai.
14

 

Manusia adalah unsur yang paling utama dalam manajemen untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan tanpa manusia sebuah kegiatan tidak akan berjalan 

sesuai rencana. 

b.   Money (Uang) 

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan membutuhkan uang. 

Dalam perusahaan uang digunakan untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan seperti 

pembayaran upah tenaga kerja, membeli berbagai peralatan dan bahan baku, biaya 

transportasi, dan sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan 

secara efesien dan efektif agar tujuan tercapai dengan biaya serendah mungkin.
15

 

Uang adalah unsur yang penting dalam manajemen karena uang dijadikan 

sebagai alat tukar dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha. 

c.   Method (Metode) 

Metode adalah suatu cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai 

tujuan yang dikehendaki. Metode kerja yang tepat dapat memperlancar jalannya 
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Yayat M. Herijito, Dasar-Dasar Manajemen (Bogor: Grasindo, 2001), h. 6. 
15

M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen  (Cet. XIX; Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2006), h. 5. 
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usaha. Agar kegiatan yang dilakukan dapat efektif dan efisien maka diperlukan 

berbagai alternatif metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan 

metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Masing-masing metode 

memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda.
16

 

Metode adalah langkah atau cara yang digunakan dalam melakukan sebuah 

pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

d.   Material (Bahan Baku) 

Bahan baku digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan dalam proses 

produksi. Adanya manusia dan uang tanpa adanya materi yang lain seperti bahan 

baku yang tersedia oleh alam atau bahan setengah jadi maupun barang jadi tidak 

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.
17

 

Bahan baku aadalah bahan yang digunakan dalam melakukan sebuah 

pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

e.   Machine (Mesin) 

Mesin merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat 

mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Penggunaan 

mesin dalam kegiatan perusahaan dapat membuat proses produksi atau kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan organisasi lebih efisien.
18

 

Mesin adalah suatu alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia seiring 

berkembangnya teknologi. 

f.    Market (Pasar) 

Pasar adalah satu sarana manajemen penting lainnya, khususnya bagi 

perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencapai laba atau 

                                                             
16

Veithzal Rivai Zainal, Islamic Management (Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 45. 
17

Budi Martono, Penyusutan dan Pengamana Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 16. 
18

M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, h. 5. 
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keuntungan. Karena pasar dipergunakan sebagai pusat pendistribusian barang yang 

sudah dihasilkan.
19

 

Pasar adalah tempat bagi suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapat 

keuntungan yang diinginkan. 

4. Pengetian Dakwah 

Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa arab da‟wah yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja da‟a, yad‟u yang artinya seruan, ajakan, 

panggilan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amar ma‟ruf 

dan nahi mungkar, mau‟idzhoh hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah, ta‟lim, 

dan khotbah.
20

 

Ada tiga unsur yang harus melibatkan dakwah, yaitu: orang yang 

menyampaikan pesan, informasi yang disampaikan, dan orang yang menerima pesan. 

Namun pengertian dakwah yang begitu luas dan berbeda-beda dan berbagai macam 

istilah-istilah. Karena dakwah dari segi istilah adalah memanggil, ajakan atau 

menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar 

supaya manusia tetap di jalan yang lebih baik. Oleh karena itu orang yang mengajak 

disebut sebagai dai sedangkan orang yang diajak disebut sebagai mad‟u. 

Menurut M. Arifin sebagaimana dikutip oleh Abdullah dalam bukunya bahwa 

dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku 

dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha 

memengaruhi orang lain yang baik secara individual maupun secara kelompok agar 

supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta 

pengalaman, terhadap ajaran agama sebagai massage yang disampaikan kepadanya 

tanpa ada unsur-unsur paksaan.
21
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Jhon Suprihanto, Manajemen (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 21. 
20

S. Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), h. 

187. 
21

Abdullah, Ilmu Dakwah, Edisi I (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 11. 
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Menurut Sayyed Quthub sebagaimana dikutip oleh Muliaty Amin dkk, dalam 

bukunya bahwa dakwah adalah ajakan kejalan Allah bukan ke jalan dai atau 

kaumnya, tiada bagi dai dari dakwah yang dilakukan, kecuali menjalankan tugas dan 

kewajibannya kepada Allah swt.
22

 

Menurut Syekh Abdullah sebagaimana dikutip oleh Mahmuddin dalam 

bukunya bahwa dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang 

belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan ke jalan 

ketaatan kepada Allah, beriman kepada-Nya serta mencegah dari apa yang menjadi 

lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.
23

 

Di mana Allah swt menegaskan tentang kewajiban umat muslim dalam 

berdakwah menyeruh manusia kepada jalan kebajikan dan mencegah yang mungkar, 

sebagaimana firmannya dalam QS. Al-Imran/3:104 

نْ 
ُ
تَك

ْ
ٰۤىِٕكَ هُ وَل ول

ُ
ۗ  وَا رِّ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوْفِّ وَيَنْهَوْنَ عَنِّ ال

ْ
ال مُرُوْنَ بِّ

ْ
يْرِّ وَيَأ

خَ
ْ
ى ال

َ
ل ةٌ يَّدْعُوْنَ اِّ مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك مُ م ِّ

حُوْنَ  مُفْلِّ
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
24

 

Dari beberapa definisi di atas tentang dakwah maka dapat dipahami bahwa 

dakwah adalah aktivitas dan upaya untuk mengubah seseorang dari situasi tidak baik 

menjadi baik. 

 

 

                                                             
22

Muliaty Amin, Arifuddin, ST. Nasriah, Ilmu Dakwah  (Makassar: Alauddin Press, 2009),  

h. 6. 
23

Mahmuddin, Manajemen Dakwah, h. 10. 
24

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 

2015), h. 63. 
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5. Tujuan Dakwah 

Secara umum tujuan dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang di ridhoi Allah.
25

  Karena 

seorang yang melakukan aktivitas dakwah pada dasarnya harus mengetahui tujuan 

apa yang akan dilakukan. Tanpa mengetahui tujuan dari aktivitas dakwah tersebut 

maka dakwah tidak akan mempunyai makna apa-apa. 

6. Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah metode yang mendukung aktivitas dakwah agar 

berjalan sesuai keinginan. Adapun unsur-unsur dakwah yaitu sebagai berikut: 

a.   Dai (Pelaku) 

Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau 

lembaga. Secara umum dai juga disebut dengan sebutan mubalig (orang yang 

menyampaikan ajaran Islam). Namun, sebutan ini memiliki konotasi sempit, karena 

masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang menyampaikan ajaran 

Islam melalui lisan saja. Seperti penceramah agama, khatib (orang yang berkhotbah), 

dan sebagainya.
26

 

Dai adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan tujuan 

mengajak orang lain dalam melakukan kebajikan di jalan Allah swt.  

b.   Mad‟u (Penerima) 

Objek dakwah atau mad‟u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. 

Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidaknya telah tersentuh oleh 

kebudayaan selain Islam. Karena itu, objek dakwah senantiasa berubah karena 

                                                             
25

Samsul Munir, Ilmu Dakwah, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 59. 
26

Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, Edisi I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011), h. 288. 
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perubahan aspek sosial kultural, sehingga objek dakwah ini akan senantiasa 

mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah.
27

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap manusia tanpa membedakan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, warna kulit, dan lain sebagainya, dan 

mad‟u adalah sebagai objek dakwah. Hal ini sesuai dengan sifat keuniversalan dari 

agama Islam dan tugas kerisalahan Rasulullah. Ditinjau dari segi tugas kerisalahan-

kerisalahan Rasulullah saw, maka objek dakwah dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok: Pertama, umat dakwah yaitu umat yang belum menerima, menyakini, 

mengamalkan ajaran agama Islam. Kedua, umat ijabah yaitu umat yang dengan cara 

ikhlas memeluk agama Islam dan kepada mereka sekaligus dibebani kewajiban untuk 

melaksanakan dakwah. Mengingat keberadaan objek dakwah yang heterogen, baik 

pada tingkat pendidikan, ekonomi, usia, dan lain sebagainya, maka keberagaman 

tersebut hendaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan model 

penyelenggaraan dakwah, sehinggah benar-benar dapat secara efektif dan berhasil 

dalam menyentuh persoalan-persoalan kehidupan umat manusia sebagai objek 

dakwah.
28

 

Sasaran dakwah memiliki karakter yang berbeda-beda, baik dari kondisi 

sosial maupun kondisi individu. Oleh karena itu, dai memiliki peran ganda selain 

menyampaikan ajaran Islam juga perlu memahami kondisi mad‟u atau penerima 

dakwah. 

c.   Maddah (Materi)  

Materi dakwah adalah (Maddah Ad-Da‟wah) adalah isi pesan-pesan dakwah 

Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, 

yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabatullah maupun sunnah 

                                                             
27

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 403. 
28

Syamsuddin AB, Pengantar Sosiologi Dakwah, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 
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Rasul-Nya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah 

pesan-pesan yang berisikan ajaran Islam.
29

 

Apa yang disampaikan seorang dai dalam proses dakwah (nilai-nilai dan 

ajaran-ajaran Islam) untuk mengajak umat manusia kepada jalan yang di ridhoi Allah 

serta mengubah perilaku mad‟u agar mau menerima ajaran-ajaran Islam serta 

memanifestasikannya, agar mendapat kebaikan dunia akhirat, itulah yang disebut 

materi dakwah. Allah swt telah memberi petunjuk tentang materi dakwah yang harus 

disampaikan. Apabila materi dakwah mau dituntut maka hasilnya sebagai berikut; 

pertama adalah Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis nabi atau Sunnah 

nabi; kedua adalah hasil dari ijtihad para ulama tentang Islam; dan ketiga adalah 

budaya ma‟ruf produk manusia. 

Oleh karena itu seorang dai harus mengkaji objek serta strategi dakwah 

sebelum menentukan materi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. 

d.   Wasilah (Media) 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar. Dalam bahasa inggris media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi 

mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam bahasa 

Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang berarti alat 

atau perantara.
30

 

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai wasilah. Hamzah ya‟qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam, 
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Samsul Munir, Ilmu Dakwah, h. 88. 
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Enjang dan Aliyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 
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yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak. Adapun lima wasilah dakwah 

menurut hamzah ya‟qub yaitu sebagai berikut: 

1) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

2) Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, 

surat menyurat (korespondensial), spanduk, dan sebagainnya. 

3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainnya. 

4) Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebagainnya. 

5) Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencermingkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengarkan oleh mad‟u.
31

 

Media dakwah adalah alat yang digunakan dai untuk menyampaikan materi 

dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u. 

e.    Thariqah (Metode) 

Metode dakwah adalah cara menyampaikan pesan kepada objek dakwah, baik 

itu kepada individu, kelompok maupun masyarakat agar pesan-pesan tersebut mudah 

diterima, diyakini, dan diamalkan. Sebagaimana firmannya dalam QS. An-

Nahl/16:125 

نَّ  ۗ اِّ حْسَنُ
َ
يَ ا يْ هِّ تِّ

َّ
ال هُمْ بِّ

ْ
ل حَسَنَةِّ وَجَادِّ

ْ
ظَةِّ ال مَوْعِّ

ْ
مَةِّ وَال

ْ
ك حِّ

ْ
ال كَ بِّ ِّ

يْلِّ رَب  ى سَبِّ
ٰ
ل دعُْ اِّ

ُ
رَبَّكَ هُوَ  ا

يْنَ  مُهْتَدِّ
ْ
ال مُ بِّ

َ
عْل
َ
هٖ وَهُوَ ا يْلِّ  عَنْ سَبِّ

َّ
مَنْ ضَل مُ بِّ

َ
عْل
َ
 ا

Terjemahnya: 
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Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah
469

) dan pengajaran yang 

baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguh-

nya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
32

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt memberikan pedoman 

kepada Rasul-Nya tentang cara mengajak manusia (berdakwah) ke jalan Allah. Jalan 

Allah disini maksudnya ialah agama Allah yakni syariat Islam yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw.  

Metode adalah cara yang digunakan seorang dai dalam menyampaikan pesan 

dakwahnya kepada mad‟u dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

f.  Atsar (Efek) 

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika 

dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan 

thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek (atsar) pada mad‟u (penerima 

dakwah).
33

  Efek dakwah yaitu hasil yang telah dicapai dengan dakwah yang telah 

disampaikan. 

7. Prinsip-prinsip Dakwah 

Prinsip dakwah dikatakan sebagai asas, dasar, kaidah, pedoman dan petunjuk 

yang dijadikan sebagai acuan yang mendasari segala aktivitas dakwah, dasar berpikir 

dan bertindak oleh pelaku dakwah. Segala aktivitas dakwah harus memiliki pedoman 

dasar yang menjadi rujukan utama, sehingga menempatkan dakwah lebih tertata 

dalam mengartikulasikan setiap gagasan dan mencapai apa yang menjadi tujuan 

hakiki dakwah dalam eskalasi, mengkreasi, kedamaiaan, ketentraman, dan 

kehumanisan di dalam arena sosial masyarakat.
34

 

Prinsip-prinsip dakwah yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,  h. 281. 
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a.  Tidak ada paksaan dalam menyebar luaskan dakwah 

Kegiatan dakwah yaitu kegiatan mengajak diri sendiri dan orang lain untuk 

mengikuti ajaran Islam. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan mengajak bukanlah 

perkara yang mudah untuk dilakukan. Banyak gesekan, hambatan, dan tantangan, 

yang harus dihadapi oleh para aktivis dakwah dengan berbagai variasinya sesuai 

dengan kondisi sosio-kultural di wilayahnya masing-masing. 

b.  Mulai dari diri sendiri (ibdi‟binafsik) 

Menyampaikan ajaran Islam akan mudah dipahami dan dipraktikkan orang 

lain manakala orang yang menyampaikannya telah mempraktikkan terlebih dahulu. 

Dengan menjalani lebih dahulu dia akan mengetahui dimana letak kelemahan dan 

kelebihan dari ajaran yang akan disampaikannya. 

c.  Dakwah dilakukan dengan menggunakan prinsip rasionalitas 

Prinsip ini mengajarkan agar dakwah secara objektif dan sesuai dengan cara 

berfikir manusia. Meskipun dalam Islam ada keyakinan-keyakinan yang bersifat 

ghaib dan terkadang sulit diterima secara akal, tetapi proses penyampaian dakwah 

tidak bisa dilakukan secara doktrinalif. 

d.  Dakwah ditujukan untuk semua manusia dan melepaskan diri dari fanatisme, 

Sebagaimana dalam dalil QS. Saba/34:28 

مُوْنَ 
َ
ا يَعْل

َ
ثَرَ النَّاسِّ ل

ْ
ك
َ
نَّ ا كِّ

ٰ
ل يْرًا وَّ نَذِّ يْرًا وَّ اسِّ بَشِّ لنَّ

 
ةً لِّ اۤفَّ

َ
ا ك

َّ
ل نٰكَ اِّ

ْ
رْسَل

َ
 وَمَآ ا

Terjemahnya: 

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat 

manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.
35

 

Dalil tersebut merupakan rumusan dari tafsir buku Al Misbah bahwa dakwah 

yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dakwah untuk seluruh manusia dan menjadi 

pedoman bagi ummat Islam untuk mengikutinya. Tidak ada alasan bagi umat Islam 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 431. 
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untuk melakukan dakwah secara eksklusif pada kelompoknya saja. Karena, seluruh 

manusia pada dasarnya diciptakan sama dan berasal dari satu keturunan yakni Adam. 

e.  Memberikan kemudahan kepada umat 

Pemberian kemudahan bisa dimaknai dalam rangka menajalankan syariat 

Islam. Bagi masyarakat yang baru memeluk Islam atau baru belajar Islam, ketika dia 

belum mampu melafalkan bacaan-bacaan shalat dengan baik, Islam memberi 

kemudahan agar mereka dapat melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. 

f.  Memanfaatkan berbagai macam media 

Kegiatan dakwah yaitu kegiatan yang amat luas dan menyentu seluruh aspek 

kehidupan manusia.
36

 

8. Pengertian Manajemen Dakwah 

Manajemen dakwah yaitu sebuah peraturan secara sistematis dan koordinatif 

dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai 

akhir dari kegiatan dakwah.
37

 

Penerapan Manajemen Dakwah sangatlah penting karena manajemen suatu 

proses dimana manajemen didayagunakan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien, pelaksanaan dakwah diatur menurut prinsip-

prinsip manajemen. 

Menurut A. Rosyad Shaleh manajemen dakwah adalah sebagai proses 

perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-

tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke 

arah pencapaian tujuan. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu 

sebuah peraturan secara sistematis dan koordinatif.
38
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Menurut Mahmuddin manajemen dakwah adalah suatu proses dalam 

memanfaatkan sumber daya baik (insani atau alam) dan dilakukan untuk 

merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.
39

 

Menurut A. Rosyad Shaleh sebagaimana dikutip oleh M. Munir dan Wahyu 

Ilaihi dalam bukunya bahwa manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan 

tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-

kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah.
40

 

Dari beberapa definisi di atas tentang manajemen dakwah maka dapat 

dipahami bahwa manajemen dakwah adalah proses perencanaan, pengelompokan, 

menghimpun, menetapkan dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan 

dakwah yaitu kebahagiaan dunia akhirat. 

9. Tujuan Manajemen Dakwah 

Sebelum membuat perencanaan, maka terlebih dahulu seorang manager harus 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai 

yang sebelumnya telah ditetapkan dahulu. Tujuan yang telah ditetapkan tersebut 

harus dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak membingungkan. 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap usaha dilaksanakan itu mempunyai tujuan 

tertentu, baik itu tujuan secara khusus. Demikian pula hanya dengan manajemen 

dakwah. Adapun tujuan manajemen dakwah yaitu sebagai berikut: 

a.  Pemantapan misi organisasi, yang bertujuan untuk melihat arah kemana organisasi 

itu dituju. 

b.  Penciptaan lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki lingkungan yang 

ada disekitarnya yang memerlukan penanganan khusus dan terorganisir. 

c.  Menegakkan dan melaksanakan tanggungjawab sosial. 
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Proses tujuan dakwah adalah salah satu faktor yang paling penting dan 

sentral, karena pada tujuan itulah dilaksanakan segenap tindakan dalam rangka usaha 

kerjasama dakwah. Tujuan dakwah harus dipahami oleh segenap pelaksana dakwah, 

sebab apabila mereka sampai tidak mengenal dan memahami tujuannya, tentu dapat 

dipastikan bahwa akan timbul berbagai kesulitan dan kekaburan arah dakwah yang 

dilaksanakan tersebut. Memperhatikan rumusan tujuan yang dikemukakan di atas 

maka dapat dipahami bahwa tujuan umum manajemen dakwah adalah untuk 

menciptakan kesadaran individu dan kelompok dalam memikul tanggungjawab bagi 

usaha meningkatkan produktivitas dan kemampuan kerja mubaligh atau manager 

dakwah.
41

 

10. Fungsi Manajemen Dakwah 

Fungsi-fungsi manajemen dakwah akan mengantarkan bagaimana sasaran 

dakwah yang ingin digarap, maka fungsi manajemen dakwah antara lain: takhtith 

dakwah, thanzim dakwah, tawjih dakwah, riqabah dakwah. Adapun Fungsi 

manajemen dakwah adalah sebagai berikut: 

a.   Perencanaan dakwah (Takhtith) 

Perencanaan dakwah (Takhtith) adalah pangkal otak dari suatu aktivitas 

manajerial, oleh karena itu perencanaan dakwah memiliki peran yang sangat urgen 

dalam suatu oraganisasi, sebab ia merupakan dasar dan titik tolak dari aktivitas 

selanjutnya.
42

 Dalam perencanaan dakwah yang harus diperhatikan adalah apa yang 

harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan dakwah disini 

berarti memiliki sekumpulan kegiatan dakwah dan memutuskan selanjutnya apa yang 

harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. 

Dengan perencanaan yang matang, maka dapat memantapkan aktivitas 

dakwah yang terakomodasi. Perencanaan dakwah memberikan sebuah arahan kepada 
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para dai atau pelaku dakwah dalam sebuah organisasi dakwah. Ketika para dai 

mengetahui kemana arah organisasi itu, dan apa yang harus mereka sumbangkan 

guna mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, maka para dai dapat 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka, bekerja sama satu sama lain, dan 

bekerja sama dengan tim. Tanpa adanya sebuah perencanaan dakwah, maka 

departemen-departemen dakwah mungkin bekerja dengan tujuan yang saling 

bertentangan dan sebagai ujung-ujungnya dapat menghambat organisasi dakwah itu 

sendiri untuk bergerak secara efisien menuju sasaran-sasarannya.
43

 

b.   Pengorganisasian dakwah (Thanzim) 

Pengorganisasian atau al-thanzim dalam pandangan Islam bukan semata-mata 

merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaiamana pekerjaan dapat 

dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis.
44

 Pengorganisasian dakwah dapat 

diartikan sebagai suatu tindakan untuk menghubungksn aktivitas-aktivitas dakwah 

yang efektif dalam wujud kerjasama dalam upaya mewujudkan tujuan dakwah yang 

telah ditetapkan. 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan alat-alat, tugas-

tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga terciptanya 

suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
45

 

c.   Penggerakan dakwah (Tawjih) 

Penggerakan dakwah adalah suatu proses menggerakkan elemen-elemen yang 

terdapat pada suatu organisasi untuk suatu tujuan. Penggerakan dapat diartikan 

sebagai mencairkan kebekuan dalam rangka untuk mencapai tingkat produktivitas 
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kerja yang tinggi, dimana semua orang yang terlibat dapat merasakan bahwa 

kegiatan dakwah yang sedang dilakukan adalah juga buat kepentingan dirinya.
46

 

Penggerakan sebagai fungsi manajemen, akan berperan aktif pada tahapan 

pelaksanaan kegiatan dakwah. Melalui fungsi ini diharapkan semua anggota 

kelompok atau siapapun yang terlibat dalam kegiatan dakwah dapat bekerja dengan 

sungguh-sungguh, penuh kreativitas yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab 

yang tinggi. Aktivitas suatu kegiatan dakwah akan mengalami kehancuran apabila 

fungsi pelaksanaan atau penggerakan ini tidak berjalan sebagaimana semestinya. 

d.   Pengendalian dakwah (Riqabah) 

Pengendalian dakwah adalah memiliki kedudukan dan peran yang sangat 

penting bagi proses dakwah. Karena pengendalian merupakan alat pengontrol dan 

sekaligus pendinamis jalannya proses dakwah.
47

 Setelah melakukan pengendalian 

dakwah, selanjutnya kegiatan evaluasi dimana evaluasi memberikan penilaian 

terhadap kegiatan dakwah yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman 

manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong agar para 

manager atau pemimpin lembaga dakwah dapat mengamati perilaku anggotanya 

melalui pengamatan yang lebih mendalam. Jadi fungsi manajemen dakwah sangat 

penting diaktualisasikan baik organisasi maupun instansi pemerintahan. 

B.  Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa 

1.   Pengertian Koperasi Unit Desa 

 Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha perekonomian, 

beranggotaan yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan 

atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan 
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untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.
48

 Koperasi merupakan suatu kumpulan 

dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi, koperasi adalah bentuk dari 

sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama akan menjadi anggota koperasi 

yang dijadikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan 

gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya dalam bentuk bantuan, 

baik bantuan barang maupun uang.
49

 

Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak 

dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. 

Koperasi dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi 

berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.
50

 

Koperasi unit desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan petani 

akan mudah untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Dalam kementrian koperasi dan usaha kecil dan menegah Republik Indonesia 

Nomor 02/per/m.kum/ii /2017 Tentang perubahan asa peraturan menteri koperasi dan 

usaha kecil dan menengah nomor 15/per/m.kum/ix/2015 tentang usaha simpan 

pinjam oleh koperasi dengan rahmat tuhan yang maha esa. Menteri koperasi dan 

usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, bahwa dalam rangka memperluas 

kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu 

mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar masyarakat 

memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, bahwa pelaksanaan 
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kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai 

dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh 

karenanya kehadiran koperasi dilingkungan warga mengandung peran ganda yang 

majemuk, seperti koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berupaya memenuhi 

kepentingan kelompok  masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan 

salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan 

dari para anggotanya.
51

 

Menurut fay sebagaimana dikutip oleh Hedrojogi dalam bukunya bahwa 

koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas 

mereka yang ekonominya lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak 

memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan 

kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan 

pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Ekonomi lemah menurut fay mengandung 

unsur-unsur yang sama, tidak mementingkan diri sendiri dan adanya unsur 

demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota 

diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.
52

 

Menurut Arifinal Chaniago sebagaimana dikutip oleh David Prasetyo dalam 

bukunya bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan 

keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
53

 

Dari beberapa definisi di atas tentang Koperasi Unit Desa maka dapat 

dipahami bahwa Koperasi Unit Desa adalah suatu badan usaha berdasarkan asas 
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kekeluargaan, saling bekerjasama melakukan suatu usaha atau kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi dengan tujuan menyejahterakan ekonomi anggota. 

2.  Landasan, Asas, Tujuan, Fungsi dan Prinsip Koperasi 

a.   Landasan Koperasi 

Landasan koperasi merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, 

peran serta kedudukan koperasi.
54

 Koperasi berlandaskan pancasila dan undang-

undang dasar 1945. 

Ada beberapa landasan koperasi yaitu: 

1) Landasan Idiil 

Idiil dalam bahasa berarti gagasan atau cita-cita. Idiil koperasi adalah dasar 

atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi dan 

mempunyai cita-cita koperasi luhur yaitu menjadikan badan koperasi yang bertujuan 

mengubah kebaikan hidup di dunia. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat 

yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 45 bertujuan mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur. Jadi, tujuannya sama dengan apa yang di cita-citakan oleh seluruh 

bangsa Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan 

pancasila.
55

 

2) Landasan Stukturil dan Landasan Gerak 

Landasan strukturil koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta 

penjelasannya Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Secara politis konstitusional kedudukan 

koperasi berdasarkan UUD 45 yaitu UUD tertinggi yang merupakan hukum dasar 

bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan.
56
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3) Landasan Mental 

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam 

mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya, 

yaitu “setia kawan dan kesadaran berpribadi” (solidarity and individuality). Rasa 

setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan 

ada kerja sama (sense of cooperation) yang merupakan condition sine qua non dalam 

koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetia 

kawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat. 

b.   Asas Koperasi 

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25 tahun 1992, ditetapkan bahwasanya koperasi 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

c.   Tujuan Koperasi 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahtaraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan 

UUD 1945. 

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini 

mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi 

program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota 

merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.
57

 

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan dapat di 

lihat dari peningkatan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan bermakna luas dan 

juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama 
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lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena 

itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. 

d.   Fungsi Koperasi 

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan bahwa 

koperasi memiliki fungsi dan antara lain: 

1)  Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat 

2) Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat 

4) Mengembangkan perekonomian nasional 

5) Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
58

 

e.   Prinsip Koperasi 

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa prinsip 

koperasi adalah sebagai berikut: 

1) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 

2) Pembagian SHU adil dan sebanding dengan peran. 

3) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. 

4) Kemandirian. 

5) Pendidikan perkoperasian. 

6) Kerjasama antar koperasi.
59

 

Indonesia sebagai negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan 

koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka 

dari itu koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang 

merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut 

meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang 
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dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang 

terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi.
60

 

Dengan demikian, koperasi unit desa dapat dijadikan wadah pengembangan 

kemampuan diri dan sebagai peningkatan perekonomian yang akan juga berdampak 

pada taraf hidup anggota dan masyarakat. 

C.  Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Masyarakat 

1.   Pengertian Kesejahteraan 

Mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta “Cetera” yang berarti 

payung, yaitu orang yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, 

kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram. Sosial berasal dari kata “Socius” 

yang berati kawan, teman, kerjasama. Orang yang bersosial adalah orang yang dapat 

berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya 

dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.
61

 

Menurut Rosni kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 

sosial, material, maupun spritual yang dilipiti rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
62

 

Menurut Abdul Rahman kesejahteraan adalah suatu keadaan sejahtera secara 

sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial 

                                                             
60

Subrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 125. 
61

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 

2012), h. 8. 
62

Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar 

Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, Jurnal Geografi  Vol. 9 No. 1. 2017, h. 57. 



34 
 

 
 

dikendalikan; kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi; dan ketiga, setinggi apa 

kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
63

 

Dari beberapa definisi di atas tentang kesejahteraan maka dapat dipahami 

bahwa kesejahteraan yaitu keadaan aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). 

2.   Tujuan Kesejahteraan 

Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, 

standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang 

sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, 

kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi 

manusia. 

3.   Fungsi Kesejahteraan 

Fungsi kesejahteraan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 

tekanan yang diakibatkan terjadinya konsekuensi perubahan sosial ekonomi, 

menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan. 

Adapun fungsi kesejahteraan antara lain sebagai berikut: 

a.   Fungsi pencegahan 

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga dan 

masyarakat supaya terhindar dari masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, 

upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan 

pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. 

Dikhususkan pada kegiatan untuk membantu menciptakan pola baru dalam hubungan 

sosial serta lembaga sosial baru. 

 

                                                             
63

Abdul Rahman, Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan 

Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Manajemen Pembangunan 

Vol. 5 No. 1. 2018, h. 21. 



35 
 

 
 

b.   Fungsi penyembuhan 

Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi 

ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah 

tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Menekankan pada 

proses penyembuhannya atau rehabilitasi. 

c.   Fungsi pengembangan 

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung 

ataupun tidak langsung dalam proses pengembangan tatanan dan sumber-sumber 

daya sosial dalam masyarakat. Menekankan pada pembangunan, pengembangan 

tatanan, dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. 

d.   Fungsi penunjang 

Mencakup kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang 

pelayanan kesejahteraan lainnya. 

4.   Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana orang dapat 

memenuhi kebutuhannya dan berelasi dengan lingkungannya secara baik. Menurut 

UU No 6 Tahun 1974 kemudian diganti dengan UU No 11 Tahun 2009 kesejahteraan 

masyarakat ialah kondisi terpenuhinya kebutuhaan material, spritual, dan sosial 

warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
64

 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu sistem yang terorganisasi dari 

layanan-layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai 

standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan 

perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap 

kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-
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Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, h. 9-10. 
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kebutuhan keluarga maupun masyarakat.
65

 Maka dapat dipahami bahwa 

kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidup baik bersifat jasmani, rohani dan sosial. 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menentukan 

indikator tingkat kesejahteraaan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, 

adapun indikatornya sebagai berikut: 

a. Enam indikator tahapan keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 

2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah/ pergi/ bekerja/ 

sekolah. 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap dan lantai. 

4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawah ke sarana pelayanan kesehatan. 

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga sekolah. 

b.   Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi: 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ 

ikan/telur. 

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru 

dalam setahun. 

4) Luas lantai paling kurang 8 m untuk tiap penghuni. 

5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat. 

6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. 
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M. Syaful, Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota, Jurnal Progres 
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7) Anggota keluarga umur 10 – 60 bisa, bisa baca tulisan latin. 

8) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi. 

c.   Keluarga sejahtera tahap III, meliputi: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

2) Sebagai penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang. 

3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi. 

4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ TV/ radio. 

d.   Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi: 

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil 

untuk kegiatan sosial. 

2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpuan sosial/ 

yayasan/ institusi masyarakat.
66

 

Ada 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut: 

a.  Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah 

satu dari 6 indikator keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar 

keluarga” (basic needs). 

b. Tahapan Keluarga Sejahtera I Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator 

tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II 

atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs). 

c.  Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator 

tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetai tidak memenuh salah satu dari 5 indikator 

Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” 

(developemental needs) dari keluarga. 
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d.  Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 

indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah 

satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator 

“aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. 

e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

keseluruhan dari 6 indikator tahapan tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS 

III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.
67

  

Dapat dipahami bahwa tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh pendapatan 

jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang 

besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan yang kecil.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu peneliti 

langsung turun kelapangan untuk meneliti hal-hal yang menjadi pokok permasalahan 

tersebut. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau sebagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.
1
 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

menekan makna dari generalisasi.
2
 Metode penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat aspek 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. 

2.   Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa Bulukunyi yang beralamat di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan manajemen 

dakwah sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar”. Maka peneliti 

                                                             
1
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publick, dan Ilmu 

Sosial (Jakarta: Kencana, 2007), h. 68. 
2
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 1. 



40 
 

 
 

menggunakan pendekatan menajemen dakwah, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

George R. Terry bahwasanya manajemen dakwah adalah proses yang khas terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya. 

C.  Sumber Data 

1.   Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi dalam 

penelitian ini. Adapun sumber utamanya yaitu, Muh. Dahlan Tompo sebagai 

informan kunci, Muhammad Taba, Hj. Mardiana, Surianti, Sikiman dan H. Abd. 

Aziz Tola sebagai informan tambahan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder berupa buku, majalah, jurnal, artikel, surat kabar, 

sumber online atau internet dan sumber lainnya yang dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap yang mendukung penelitian ini. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data 

di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1.   Observasi 

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Jadi, observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

2.   Wawancara 

Metode wawancara yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih 

untuk mendapatkan informasi. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan 



41 
 

 
 

informasi yang maksimal mengenai bagaimana penerapan fungsi manajemen dan 

hambatan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bulukunyi Kabupaten Takalar. 

3.   Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti asip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Adapun data yang di peroleh adalah mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian.
3
 Jadi, metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni 

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat kabar 

dan sebagainnya. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan data dalam penelitian, instrumen tersebut terdiri atas: Buku, pulpen, 

kamera, dan alat perekam atau handphone. 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.   Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. 

Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dinyatakan dalam bentuk verbal 

yang diolah menjadi akurat dan sistematis.
4
 

2.   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu suatu proses mencari atau menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

                                                             
3
Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Cet: I; Jawa Timur: Wade 

Group, 2017), h. 102-108. 
4
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: PT LKIS Yogyakarta, 2008), 

h. 89. 
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Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Langkah-langkah analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a.   Reduksi Data 

Reduksi data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis 

untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting, sehingga memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Dengan kata lain, hasil yang diperoleh dan dikumpulkan dipilih untuk menentukan 

data yang tepat digunakan. 

b.   Penyajian Data 

Penyajian data adalah gambaran jelas tentang keseluruhan data yang pada 

akhirnya dapat membentuk sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan 

dipahami. 

c.  Analisis Perbandingan 

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan 

secara  sistematis dan mendalam kemudian membandingkam data tersebut satu sama 

lain antara informan yang satu dengan yang lainnya. 

d.   Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal menjadi kesimpulan sementara 

yang akan berubah apabila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan yang diperoleh di lapangan dapat diverifikasi, dengan cara meninjau 

kembali catatan lapangan sehingga dibentuk penegasan kesimpulan yang 

dikonfirmasi ke informan. 

G.  Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus memenuhi pengujian keabsahan data yang terbagi 

atas: 
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1.  Uji Kredibilitas (Credibility) 

 Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis 

sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian 

sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan 

membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya 

sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 

berbagai cara, antara lain: 

a.  Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan 

b.  Meningkatakan ketekunan pengamatan 

c.  Melakukan triangulasi sesuai aturan 

d.  Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok 

e.  Menganalisis kasus negatif 

f.  Menggunakan refference yang tepat. 

2.  Uji Transferbilitas (Transferbility) 

Dalam bahasa penelitian kulitatif  memang digunakan istilah transferabilitas, 

yang memiliki makna konsep yang sama dengan validitas eksternal. Hasil penelitian 

kualitatif di tempat tertentu hanya mungkin dapat di transfer ke daerah lain kalau di 

tempat tertentu yang baru benar-benar memiliki karakteristik yang sama dengan 

tempat/situasi sosial yang telah diteliti. Ini berarti pula hanya mungkin transfer kalau 

situasi sosial yang mencakup aktor (actor), tempat (place), dan aktivitas (activity), 

serta konteksnya sama pula di antara kedua tempat itu. 

3.  Uji Dependibilitas (Dependability) 

 Langkah atau tahap yang di lalui pada waktu melaksanakan penelitian yang 

sudah selesai, dikaji ulang kembali sesuai dengan langkah-langkah yang 

sesungguhnya. Untuk itu peneliti harus mampu menunjukkan bukti kerja yang 

dilakukan sejak menentukan masalah dan fokus penelitian, memasuki lapangan, 
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menentukan informan/sumber data penelitian, melakukan analisis data, menguji 

keabsahan data, dan membuat kesimpulan oleh peneliti. Semuanya itu dapat 

diperlihatkan, baik berupa bukti catatan tertulis maupun rekaman video tape, foto, 

dan dokumen-dokumen lainnya. 

Setelah melakukan audit proses, uji dependibilitas dapat juga dilakukan 

dengan audit produk. Berdasarkan hasil audit proses, ternyata penelitian sudah 

dilakukan dengan benar, maka dilanjutkan dengan melakukan audit produk terdapat 

hasil penelitian yang dilakukan. 

4.  Uji Konformitas (Conformity) 

 Dalam uji konformitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat 

keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses.
5
 Apabila hasil audit produk 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar konformitas.   

                                                             
5
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi 

Pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 394-398. 
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BAB IV 

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN DAKWAH PADA KOPERASI 

UNIT DESA (KUD) BULUKUNYI TERHADAP PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN 

BULUKUNYI KABUPATEN TAKALAR 

 

A.  Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

1.   Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

Pada tanggal 1 April 1971 berdirilah BUD (Badan Unit Desa) Bulukunyi 

dimana sesuai intruksi Presiden RI bahwa BUD berdiri di setiap desa di seluruh 

indonesia dengan kata lain impres usahanya hanya menangani pangan saja yaitu, 

membeli gabah petani sesudah panen lalu di jual ke dolog yang berjalan selama 7 

tahun. Pada tahun 1977 nama BUD (Badan Unit Desa) di ubah menjadi KUD 

(Koperasi Unit Desa) Bulukunyi itupun usahanya pada saat itu masih membeli gabah 

dari petani lalu di jual ke dolog.
1
 

Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi didirikan pada tanggal 17 Januari 

1977 yang berdiri dengan badan Hukum No. 3580a/BH/IV yang merupakan koperasi 

primer yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan.  

 Kemudian pada tahun 1985 KUD Bulukunyi diketuai oleh H. Abd. Azis Tola 

yang awalnya hanya sekedar wadah untuk masyarakat melakukan arisan berupa 

pupuk, arisan beras dan lainnya, kemudian didirikanlah bidang unit usaha simpan 

pinjam yang beranggotakan 40 masyarakat pedesaan dengan simpanan 5 ribu pada 

saat itu. Sebelum adanya Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi banyak masyarakat 

yang mengalami kesulitan dalam sektor pertanian seperti kurangnya bibit padi, 

                                                             
1
Muhammad Taba (74 Tahun), Ketua Pengawas, Wawancara, di Desa Su‟rulangi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 21 Maret 2023. 
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pupuk dan pemberantas hama, dalam hal ini para petani rela mengeluarkan biaya 

yang cukup mahal untuk membeli pupuk dan kebutuhan sehari-hari.
2
 

 Pada waktu awal rapat pembentukan koperasi ditunjuk sebagai pengurus, 

diantaranya: 

 Pengurus  

a.   Ketua          : H. Muh Ruppa (Alm) 

b.   Sekretaris    : Baso Kio (Alm) 

c.   Bendahara   : Drs. H. Muhammad Taba 

Pengawas 

a.   Kepala Desa Bulukunyi 

b.   Bana Dg. Tarra 

c.   Yaco Dg. Ruppa (Alm) 

 Karyawan 

a.   H. Nyallu Dg. Lese 

b.   Ni‟ga Dg. Romo 

 Para Kepala Lingkungan 

a.  Haruna Dg. Tulung (Buakanga) 

b.  Nyallu Dg. Lese (Cakura) 

c.  Aco Dg. Ruppa (Su‟rulangi) 

d.  Nyamba Dg. Tarru (Makammu) 

e.  Juga Dg. Taba (Ujung Bori).
3
 

2.  Letak Geografis 

 Letak geografis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5
0
30‟ – 5

0
38‟ 

lintang selatan dan 119
0
22‟ – 119

0
39‟ bujur timur. Ketinggian wilayah kabupaten 

                                                             
2
H.Abd. Aziz Tola (75 Tahun), Mantan Ketua KUD Bulukunyi, Wawancara, di Desa Cakura 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 15 Januari 2023. 
3
Muhammad Taba (74 Tahun), Ketua Pengawas, Wawancara, di Desa Su‟rulangi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 21 Maret 2023. 
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takalar berkisar antara 17 meter sampai dengan 64 meter diatas permukaan laut 

(mdpl). Kabupaten Takalar dangan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 

56.651 ha atau 566,61 Km
2 

atau sekitar 1,24% dari luas wilayah provinsi sulawesi 

selatan yang seluas 45.764,53 km
2
. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Jeneponto 

Sebelah Utara berbatasan dengan Gowa dan Kota Makassar 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores.
4
 

 Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan dan perbukitan. Di bagian barat 

adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 m meliputi 3 

kecamatan (Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara) derajat sedang 

ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m. Dibagian utara dan selatan relatif datar 

kecuali daerah perbukitan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Polongbangkeng 

Utara (Desa Ko‟mara dan Desa Barugaya) dan sebagian besar wilayah Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan (Kelurahan Bulukunyi, Desa Su‟rulangi dan Kelurahan 

Bontokadatto).
5
 

Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), 

yaitu Sungai Je‟neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je‟netallasa, Sungai 

Pammukkulu, dan Sungai Je‟nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut 

telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, 

Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je‟nemarrung. 

 Kelurahan Bulukunyi merupakan ibu kota dari Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan, kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Takalar, 

                                                             
4
Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2017-2022, h. 1-4. 
5
Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2017-2022, h. 1-4. 
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Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Bulukunyi terdiri dari lima lingkungan yaitu 

Lingkungan Tengko, Lingkungan Ujungbori‟, Lingkungan Makammu I, Lingkungan 

Makammu II, Lingkungan Batumaccing, dan Lingkungan Parangla‟bua.
6
 

3.   Iklim 

 Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan 

kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. 

Berdasarkan pencatatan curah hujan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Takalar, rata-

rata curah hujan terbanyak tahun 2016 terjadi pada bulan Desember yaitu sekitar 468 

mm
3 

dan terjadi selama 24 hari, rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan 

Agustus yatu sekitar 3 mm
3
 dan terjadi hanya satu hari. Temperatur udara terendah 

30,9
0
c pada bulan Desember dan tertinggi 33.4

0
c pada bulan Mei dan bulan 

Agustus.
7
 

4.  Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi KUD Bulukunyi yaitu: 

a.   Visi 

“Menjadikan KUD Bulukunyi sebagai Koperasi Mandiri” 

b.   Misi 

1)  Mensejahterakan anggota 

2)  Memperbanyak anggota 

3)  Meningkatkan ekonomi masyarakat.
8
 

5.  Tugas dan Fungsi 

a.   Adapun tugas Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi adalah: 

                                                             
6
Muhammad Husain Hasan, Pola dan Struktur Ruang Kelurahan Bulukunyi Sebagai Ibukota 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Jurnal Geoedusains Vol. 2 No. 1. 2021, h. 

28. 
7
Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 

2017-2022, h. 1-4. 
8
Muh. Dahlan Tompo, (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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1)  Mengajak masyarakat untuk bisa mandiri dan sejahtera 

2)  Penyanggah ekonomi 

3)  Setiap bulan membuat laporan ke dinas koperasi 

b.   Adapun fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi adalah: 

1) Sebagai pusat penting perekonomian 

2) Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
9
 

6.  Tujuan 

 Adapun tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi adalah: 

a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya 

b.  Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa 

c.  Mendorong pemerintah desa dalam upaya mengurangi kemiskinan 

d.  Diharapkan anggota dapat mandiri 

e.  Mengembangkan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi 

dan pendapatannya.
10

 

7.  Usaha-Usaha Koperasi 

Bidang usaha yang dikelolah KUD Bulukunyi pada tahun 2022 sebagai 

berikut: 

a.   Unit Usaha Simpan Pinjam 

b.   Unit Usaha Depot Air Minum.
11

 

8.  Struktur Organisasi 

Komposisi kepengurusan KUD Bulukunyi untuk periode 2020 – 2022 sesuai 

pemilihan pengurus pada RAT tahun buku 2019 sebagai berikut: 

                                                             
9
Muh. Dahlan Tompo, (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
10

Muh. Dahlan Tompo, (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
11

Muh. Dahlan Tompo, (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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a.  Kepengurusan 

Ketua    : Drs. H. Muh. Dahlan Tompo 

Sekretaris  : Irmawati 

Bendahara  : Widiawati 

b.  Kepengawasan 

Ketua   : Drs. H. Muhammad Taba 

Anggota  : H. Abd. Rahman Lira 

Anggota  : Abd. Hari Toro 

c.  Karyawan 

 Hj. Mardiana, S.KM : Kepala Unit Simpan Pinjam 

 Surianti, S.IP  : Kabag Keuangan 

 Hasnah B, SH  : Kabag Akuntansi 

 Sikiman  : Kabag Penagihan 

 Rapiuddin  : Depot Air.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbankeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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B. Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi Kabupaten Takalar 

KUD Bulukunyi menerapkan 4 (empat) fungsi manajemen dakwah. Adapun 

fungsi manajemen dakwah tersebut yaitu, perencanaan dakwah, pengorganisasian 

dakwah, pelaksanaan dakwah, dan pengawasan dakwah. 

1.   Perencanaan Dakwah (Takhtith) 

 Perencanaan adalah suatu proses yang mendefinisikan tentang tujuan 

organisasi, membuat starategi yang akan diterapkan oleh organisasi tersebut untuk 

mencapai suatu tujuan dan mengembangkan rencana kerja organisasi yang telah 

disusun.
13

 Perencanaan sangatlah penting karena tanpa perencanaan yaitu dasar dan 

titik tolak ukur dari aktivitas pelaksanaan selanjutnya. Adapun beberapa perencanaan 

yang diterapkan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu, sebagai berikut: 

a. Rencana Jangka Panjang 

 Sebelum melakukan kegiatan pada sebuah organisasi maka perlu adanya 

suatu perencanaan yang efektif guna memikirkan yang akan berorientasi jangka 

panjang untuk kedepannya, dengan adanya perencanaan jangka panjang maka suatu 

rencana pada suatu organisasi dapat terlaksana secara produktif. 

Muh. Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Rencana kerja 

dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahun kerja 2023 sebagai 

pedoman kerja pengurus untuk mengupayakan meningkatkan unit usaha dan 

permodalan KUD Bulukunyi.
14

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, rencana kerja pada 

RAPB dijadikan sebagai pedoman kerja pengurus untuk mengatasi kekurangan-

                                                             
13

Hani Handoko, Manajemen (Cet. XXVI; Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 11. 
14

Muh Dahlan Tompo (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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kekurangan dalam upaya peningkatan koperasi baik dalam unit usaha maupun 

permodalan KUD Bulukunyi. 

Adapun rencana kerja dan RAPB tahun kerja  2023 yaitu, sebagai berikut: 

a. Bidang Organisasi dan Manajemen 

 Untuk meningkatkan organisasi dan manajemen serta memberikan pelayanan 

pada anggota untuk dapat merasakan manfaat koperasi maka pengurus 

mengupayakan sebagai berikut: 

1)  Mengupayakan untuk meningkatkan keanggotaan 

2)  Mengupayakan agar unit usaha dapat ditingkatkan 

3)  Pengurus dan pengawas bersedia mengikuti pelatihan perkoperasian ditingkat  

kabupaten maupun tingkat provinsi 

4)  Mengupayakan memberikan pelayanan kepada anggota antara lain: 

Memberikan hadiah kepada anggota yang terbaik, mengupayakan memberikan 

bantuan dana sosial kepada anggota yang sakit diopname dirumah sakit, dan 

mengupayakan memberikan bantuan sosial kepada anggota yang meninggal dunia. 

b. Bidang Usaha  

 Untuk mendukung pelaksanaan bidang usaha dan bidang permodalan maka 

pengurus mengupayakan sebagai berikut: 

1) Memberikan pengertian kepada anggota untuk memperlancar pemasukan 

simpanan setiap bulannya 

2)  Meningkatkan pemberian kredit kepada anggota 

3)  Memberikan pengertian kepada anggota yang mengambil kredit/pinjaman 

supaya tidak menunggak demi memperlancar permodalan 

4) Untuk menunjang kelancaran dan tertib administrasi tahun 2023 melakukan 

pengadaan laptop sebanyak 1 buah 
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5) Mengupayakan untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah maupun 

lembaga keuangan lainnya. 

c. Bidang Keuangan dan Permodalan 

 Untuk meningkatkan permodalan unit usaha maka pengurus merencanakan 

sebagai berikut: 

1) Simpanan anggota dari Rp. 25.000 dinaikkan menjadi Rp. 30.000, - setiap 

bulan 

2) Bagi masyarakat yang mau masuk menjadi anggota memasukkan simpanan 

awal sebanyak Rp. 50.000,- 

3) Mengharapkan kepada anggota untuk memasukkan simpanan sukarela supaya 

simpanannya meningkat.
15

 

 Meskipun masih banyak perencanaan jangka panjang pada KUD Bulukunyi, 

walaupun dalam rencana kerja tidak tecapai atau terlaksana semuanya mengingat 

kemampuan sumber daya yang terbatas tetapi ini merupakan program lanjutan di 

tahun 2023. 

b.  Rencana Jangka Pendek 

 Rencana jangka pendek merupakan perencanaan kegiatan untuk periode 

waktu tertentu, karena tanpa perencanaan maka fungsi lain dari manajemen tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Muhammad Taba selaku Ketua Pengawas mengatakan bahwa: Salah satu 

perencanaan jangka pendek yaitu setiap minggu diadakan rapat internal atau 

rapat harian untuk memonitoring masalah uang yang masuk dan keluar setiap 

hari selain itu kita melakukan pengajian setiap hari jum‟at.
16

 

                                                             
15

Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
16

Muhammad Taba (74 Tahun), Ketua Pengawas, Wawancara, di Desa Su‟rulangi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 21 Maret 2023. 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, rapat sesama pengurus 

dapat dikondisikan kadang dilakukan setiap hari maupun mingguan untuk 

mengetahui uang yang masuk dan uang yang keluar setiap harinya serta melakukan 

pengajian setiap hari jum‟at. 

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu 

perkoperasian. Rapat anggota tahunan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 

satu tahun, diselenggarakan paling lambat setelah tahun buku lampau. Namun 

demikian, pelaksananya dapat diusahakan secepatnya. Rapat anggota dapat diadakan 

atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dari 1 hingga 10 anggota dari jumlah 

anggota dan asas keputusan pengurus. Tanggal dan tempat pada acara rapat anggota 

harus diberitahukan sekurang-kurangnya 2 hari terlebih dahulu kepada anggota 

sebelum rapat RAT dengan tidak mengurangi kewajiban setiap anggota untuk hadir 

dalam rapat anggota. Mengingat dari besarnya jumlah anggota, keadaan dan sifat 

pekerjaan anggota maka pengaturannya diatur dalam anggaran rumah tangga.
17

 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Surianti selaku Kabag 

Keuangan mengatakan bahwa: Di koperasi ini menjalankan rapat terlebih dahulu 

dengan pengawas untuk membuat program kerja kemudian di bahas pada saat 

RAT sampai mendapatkan persetujuan bersama semua pengurus dan anggota 

koperasi dan dari fungsi perencanaan terdapat program yang merupakan bagian 

dari kegiatan perencanaan yang ada pada KUD Bulukunyi Kabupaten Takalar 

yaitu membaca surat al kahfi setiap hari jum‟at .
18

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, rapat anggota tahunan 

harus dilakukan satu kali dalam setahun dan anggota diwajibkan hadir dalam RAT , 

berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa 

                                                             
17

Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
18

Surianti, (45 Tahun), Kabag Keuangan, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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pengurus dan pengawas bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan 

koperasi dan usahanya kepada rapat anggota. 

Dengan adanya program rencana sehingga terwujudlah fungsi manajemen 

dalam bentuk perencanaan. Penerapan fungsi perencanaan dakwah (takhtith) terdapat 

beberapa program yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek 

yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang ada pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Bulukunyi Kabupaten Takalar. Adapun program yang akan dilakukan 

Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu sebagai berikut: 

1) Mengupayakan meningkatkan unit usaha dan permodalan KUD Bulukunyi 

2) Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yaitu 

bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha, dan bidang keuangan dan 

permodalan  

3) Rapat setiap minggu untuk memonitoring uang yang masuk dan keluar  

4) Membaca surat al-kahfi setiap hari jum‟at. 

2.   Pengorganisasian Dakwah (Thanzim) 

 Seperti perkoperasian pada umumnya, Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

menerapkan asas kekeluargaan dalam budaya organisasinya. Organisasi adalah 

wadah kegiatan pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya dalam 

mencapai suatu tujuan. Setiap organisasi harus jelas tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Oleh sebab itu, struktur organisasi sangat 

diperlukan dalam sebuah organisasi. 

a. Ketua 

 Ketua adalah orang-orang yang dipilih oleh para anggota dalam rapat 

anggota. Ketua KUD Bulukunyi untuk periode 2020-2022 sesuai pemilihan 

pengurus pada RAT tahun buku 2019 adalah sebagai berikut: 
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 Ketua  : Drs. H. Muh. Dahlan Tompo.
19

 

 Adapun tugas ketua atau manajer koperasi yaitu: 

1) Memantau kegiatan koperasi setiap hari 

2) Memecahkan masalah yang terjadi di koperasi.
20

 

Surianti selaku Kabag Keuangan mengatakan bahwa: Pemilihan ketua dilakukan 

terlebih dahulu rapat anggota tahunan atau pada saat tutup buku karena anggota 

yang akan menunjuk langsung siapa-siapa yang akan dipilih sebagai ketua 

koperasi dan karyawannya.
21

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, ketua koperasi dipilih 

dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, pemilihan ketua diatur secara demokratis 

dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan masa 

jabatan 3 tahun, masa jabatanya telah lampau dapat dipilih kembali. 

b.  Pengawas 

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas KUD Bulukunyi untuk periode 

2020-2022 sesuai pemilihan pengurus pada RAT tahun buku 2019 adalah sebagai 

berikut: 

 Ketua  : Drs. H. Muhammad Taba 

 Anggota : H. Abd. Rahman Lira 

 Anggota : Abd. Hari Toro.
22
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Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
20

Muh. Dahlan Tompo, (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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Surianti (45 Tahun), Kabag Keuangan, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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Sikiman selaku Kabag Penagihan mengatakan bahwa: Pengawas dipilih dari dan 

oleh anggota dalam rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat 

anggota. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 tahun.
23

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, sama seperti pengurus 

disini pengawas juga dipilih kembali setelah masa jabatan selama 3 tahun, kemudian 

dipilih kembali pada saat RAT atas persetujuan atau hasil dari pemilihan  oleh 

anggota koperasi dan adapun tugas pengawas yaitu berkwajiban melaporkan hasil 

pengawasan terhadap jalannya KUD Bulukunyi serta menandatangani surat terkait 

uang masuk dan keluar. 

c. Karyawan 

 Ketua dapat mengangkat karyawan untuk melakukan usaha koperasi setelah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus. karyawan diangkat dan 

diberhentikan oleh ketua serta hubungan kerja antara ketua dan karyawan dituangkan 

dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan. Manajer 

bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. 

Dalam tahun kerja 2022 karyawan KUD Bulukunyi sebanyak 5 (lima) orang 

sebagai berikut: 

  Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam : Hj. Mardiana, S.KM 

 Kebag Keuangan   : Surianti, S.IP 

 Kebag Akuntansi   : Hasnah B, SH 

 Kebag Penagihan   : Sikiman 

 Depot Air    : Rapiuddin.
24
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Sikiman (53 Tahun), Kabag Penagihan, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
24

Dokumentasi dari Laporan RAT Tahun Buku 2022 KUD Bulukunyi, di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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d.  Keanggotaan 

Mardiana selaku Kepala Unit Simpan Pinjam mengatakan bahwa: Syarat jadi 

anggota koperasi yaitu ada sistem seleksi jika banyak pinjaman di luar/kredit 

bisa jadi tidak bisa menjadi anggota, harus ada jaminan seperti sertifikat dan 

BPKB kendaraan, KTP suami dan istri, dan mengumpulkan uang sebesar 100 

ribu uang pendaftaran jika sudah dinyatakan menjadi anggota jangka waktu 

pembayaran setelah dinyatakan sebagai anggota yaitu 10 bulan harus lunas.
25

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, anggota koperasi 

adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi harus dicatat 

dalam buku daftar anggota setelah dinyatakan sebagai anggota koperasi. Pinjaman 

anggota adalah koperasi memberikan pinjaman uang bagi anggota koperasi yang 

membutuhkan dengan jumlah maksimal sebesar dengan jangka waktu pengembalian 

10 bulan. Setelah dinyatakan sebagai anggota wajib memasukkan uang pendaftaran 

sebesar 100 ribu diantaranya: 10 ribu untuk buku simpanan, 25 ribu simpanan pokok, 

dan 65 ribu simpanan wajib, dengan jangka waktu pembayaran 10 bulan setelah 

menjadi anggota. Keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan 

dengan adanya catatan dalam daftar anggota. Seseorang yang masuk menjadi 

anggota koperasi harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada 

pengurus, dalam waktu yang telah ditentukan pengurus harus memberi jawaban 

apakah permintaan itu diterima atau ditolak, dan berakhirnya keanggotaan, mulai 

berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan-catatan dalam buku daftar 

anggota. Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada 

pengurus. 
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Mardiana (67 Tahun), Kepala Unit Simpan Pinjam, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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e.  Kegiatan organisasi 

Muh. Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Kegiatan 

organisasi yang sering dilakukan yaitu rapat kerja koperasi, atau ikut serta pada 

ulang tahun koperasi nasional untuk memotivasi karyawan untuk ikut serta pada 

kegiatan organisasi perkoperasian.
26

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, seperti organisasi pada 

umumnya, KUD Bulukunyi melakukan kegiatan keorganisasian seperti adanya 

penyelenggaraan rapat kerja pengurus untuk membahas kondisi KUD Bulukunyi dan 

hambatan yang dihadapi setiap minggu, setelah di selenggarakan rapat pengurus 

maka diselenggarakanlah rapat koordinasi dengan pengawas (ketua memberikan 

laporan kondisi koperasi kepada pengawas). Kegiatan rapat tersebut menghasilkan 

laporan, ketua memberikan laporan tersebut kepada pengawas. Berdasarkan laporan 

tersebut yayasan terkadang memberikan kebijakan dan masukan terhadap keuangan 

koperasi, kemudian koperasi melakukan pembagian tugas untuk terlaksananya 

perencanaan dan tercapainya tujuan. 

Pengorganisasian dakwah (thanzim) pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi yaitu menempatkan seseorang  sesuai dengan keahliannya masing-masing 

dalam sebuah pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya, memberikan arahan-

arahan untuk tugas dan melakukan evaluasi atas hasil dari strategi pengorganisasian 

yang telah dilakukan. 

3.   Penggerakan Dakwah (Tawjih) 

Penggerakan dakwah adalah realisasi fungsi manajemen dakwah yang 

dilaksanakan setelah perencanaan dan pengorganisasian, adapun pelaksanaan yang 

diterapkan pada KUD Bulukunyi yaitu: 
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Muh. Dahlan Tompo (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
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a.  Pemberian motivasi 

 Motivasi merupakan kemampuan seorang ketua atau pemimpin koperasi 

dalam memberikan semangat dan pengertian kepada para karyawannya mampu 

mengembang dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan tugas yang 

diberikan kepadanya. 

Muh. Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Memberikan 

motivasi kepada karyawan untuk senantiasa mengikuti kegiatan atau 

melaksanakan program kerja sesuai dengan tugasnya, dan melayani anggota 

dengan baik, sopan dan ramah. Serta pemberian hadiah (Bonus) khusus kepada 

karyawan atas hasil kerjanya.
27

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, penerapan fungsi 

manajemen dalam hal ini pelaksanaan di KUD Bulukunyi, ketua koperasi 

memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Motivasi dalam hal lain yaitu 

memberikan bonus kepada karyawan dari hasil kerja kerasnya dalam menjalankan 

pekerjaannya dengan baik dengan adanya motivasi maka dapat meningkatkan 

semangat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing karyawan. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Taba selaku 

Ketua Pengawas mengatakan bahwa: Memberikan training kepada pegawai 

untuk meningkatkan potensinya. Seiring potensi yang meningkat, kinerjanya 

yang akan diberikan kepada kantor atau perusahaan juga akan meningkat. Serta 

memberikan bonus tambahan atas pencapaian yang diberikan juga bisa 

meningkatkan motivasi kerja kepada pegawai.
28
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Jadi, dapat dipahami bahwa pentingnya pemberian motivasi yang dilakukan 

atasan kepada bawahan serta memberikan bonus atas kerja keras yang telah dia  

dilakukan supaya pegawai tambah semangat dalam bekerja. Meskipun senantiasa 

diberikan motivasi tetapi sumber daya manusianya sulit untuk menjalankan fungsi-

fungsi manajemennya sebagaimana mestinya. 

b.  Melakukan bimbingan 

 Bimbingan yang dimaksud ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin kepada bawahannya dengan jalan memberikan arahan atau petunjuk yang 

bersifat mempengaruhi dan membimbing untuk kepentingan organisasi. 

Muh Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Semua 

pengurus melakukan bimbingan atas tugas atau tanggung jawab yang diberikan 

dengan melakukan bimbingan kompetensi, supaya lebih memahami tugas yang 

diberikan.
29

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, melakukan bimbingan 

sangat penting dilakukan terhadap pengurus koperasi agar senantiasa memahami 

lebih dalam tugas yang telah diamanahkan kepadanya. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiana selaku Kepala Unit 

Simpan Pinjam mengatakan bahwa: Melakukan bimbingan atau mengikuti 

kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus 

koperasi.
30

 

 Jadi, dapat dipahami bahwa melakukan bimbingan sangat penting guna 

meningkatkan kompetensi bagi pengurus. 

 

 

                                                             
29

Muh. Dahlan Tompo (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
30

Mardiana (67 Tahun), Kepala Unit Simpan Pinjam, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 



63 
 

 
 

c. Menjalin Komunikasi 

 Seorang pemimpin harus senantiasa menjalin hubungan baik kepada 

bawahanya agar tetap komunikatif. Dengan terciptanya suasana yang harmonis maka 

hubungan kerja dan interaksi satu sama lain terjalin dan saling mengkordinir di setiap 

bidangnya masing-masing. 

Muhammad Taba selaku Ketua Pengawas mengatakan bahwa: Dengan 

terciptanya komunikasi yang baik antara sesama pengurus terciptalah 

keharmonisan sesama pengurus atau pegawai agar hubungan kerja dapat 

terkoordinir dan tersistematis sesuai dengan tugas masing-masing pegawai.
31

 

Dari  hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, dalam suatu organisasi 

atau lembaga diharuskan untuk menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan 

yang lain agar tercipta suasana yang harmonis. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Surianti selaku Kabag 

Keuangan mengatakan bahwa: Komunikasi sangat penting dalam suatu 

organisasi, agar bisa saling memberi masukan, pendapat, bertukar pikiran satu 

sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas masing-

masing secara efisien serta mengkomunikasikan masalah pekerjaan atau keluhan 

kepada atasan.
32

 

 Jadi, dapat dipahami bahwa, komunikasi sangat penting dalam sebuah 

organisasi, tanpa adanya komunikasi suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai 

rencana dengan demikian komunikasi membantu dalam mengontrol fungsi 

manajemen. 

 Penggerakan dakwah (tawjih) merupakan inti dari kegiatan manajemen 

dakwah, karena dalam proses inilah semua aktivitas dakwah dilaksanakan, semua 
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fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para pelaku dakwah. Disinilah 

pemimpin bertugas menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua 

aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan. Dari hasil wawancara di atas 

maka peneliti memahami bahwa demi terwujudnya tujuan koperasi maka pentingnya  

memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan dengan adanya motivasi maka dapat 

meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing karyawan, 

serta melakukan bimbingan-bimbingan baik dilakukan di dinas koperasi agar 

senantiasa memahami lebih dalam tugas yang telah diamanahkan kepadanya serta 

lebih memahami lebih dalam tentang koperasi, dan adanya komunikasi yang baik 

antara sesama pengurus maka terciptalah suasana yang harmonis. Adapun bentuk 

pelaksanaannya yaitu sebagai berikut: 

1) Memotivasi bawahan 

2) Mengikuti pelatihan 

3) Menjalin komunikasi 

 Dalam hal ini pegawai di Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi menurut 

peneliti sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan tanggung 

jawab yang telah diberikan. 

4.   Pengawasan Dakwah (Riqabah) 

 Pengawasan merupakan tolak ukur indikator pegawai Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi apakah sesuai dengan  fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan 

dakwah dilakukan agar proses dari fungsi manajemen tidak terjadi penyimpangan. 

Oleh karena itu, pengawasan sangat penting untuk tindakan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya penyelewengan di setiap fungsi manajemen. 
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a.  Pengawasan Langsung 

 Pengawasan langsung (controling) memerlukan pihak atau pengawas yang 

akan mengawasi atau memonitoring dan memeriksa jalannya kegiatan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana.  

Muhammad Taba selaku Ketua Pengawas mengatakan bahwa: Pengawas 

bertugas untuk mengawasi atau meninjau langsung berapa banyak uang keluar 

dan uang masuk serta memeriksa hasil kerja pengurus setiap harinya.
33

 

Pengawasan merupakan upaya mengontrol terhadap sumber daya dan hasil 

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan dan kinerja 

pegawai sesuai dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Dahlan Tompo selaku 

Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Pengawasan pada koperasi sangat 

diperlukan karena menyangkut masalah uang dimana harus di kontrol setiap hari 

baik mengenai uang yang masuk maupun uang keluar.
34

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pengawasan yang 

dilakukan mampu mencegah terjadinya bentuk kesalahan yang terjadi. 

b.  Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif 

 Pengawasan preventif dan pengawasan represif bertujuan agar menghindari 

kecurangan yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugasnya. 

Muh Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Menghindari 

kecurangan seperti pada saat pendaftaran anggota melalui antrian siapa yang 

lebih dulu memasukkan permohonan maka dia yang pertama di tangani 
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berapapun jumlah pinjamannya tetapi di utamakan mengenai masalah 

pendidikan.
35

 

 Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi ini ada sistem antri yang di terapkan 

dan lebih di utamakan mengenai masalah pendidikan seperti pemohon anaknya mau 

membayar uang kuliah dan sebagainya. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Surianti selaku Kabag 

Keuangan mengatakan bahwa: Masalah yang sering terjadi yaitu masalah 

permintaan nasabah yang lama terpenuhi.
36

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, lamanya terpenuhi 

permintaan anggota karena adanya sistem antri pada koperasi. 

c.  Ketepatan Waktu Pegawai 

Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen 

karyawan dalam bekerja, ketepatan waktu pegawai juga menunjukkan kepatuhan 

karyawan pada peraturan di suatu lembaga atau instansi mengenai waktu kerja dan 

kesadaran terhadap kewajibannya sebagai pegawai. 

Mardiana selaku Kepala Unit Simpan Pinjam mengatakan bahwa: Kehadiran 

pegawai ke kantor jam 09.00-12.30 kecuali hari pasar kantor buka jam 07.00-

12.30 dan pegawai semuanya aktif dan hadir tepat waktu.
37

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pentingnya daftar hadir 

pada suatu lembaga dengan adanya daftar hadir dapat di ketahui ketepatan waktu 

pegawai dan dengan adanya daftar hadir dapat diketahui pegawai disiplin atau tidak. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Dahlan Tompo selaku 

Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Sampai saat ini pegawai koperasi hadir 

                                                             
35

Muh. Dahlan Tompo (54 Tahun), Ketua Koperasi, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
36

Surianti (45 Tahun), Kabag Keuangan, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 
37

Mardiana (67 Tahun), Kepala Unit Simpan Pinjam, Wawancara, di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Tanggal 27 Maret 2023. 



67 
 

 
 

tepat waktu, walaupun ada yang terlambat itu akan ketahuan, pegawai mengisi 

daftar hadir setiap hari jika ada yang terlambat atau tidak aktif tidak akan 

mendapatkan honor dari saya atau ketua koperasi.
38

 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pegawai Koperasi Unit 

Desa (KUD) Bulukunyi sudah tergolong aktif semua atau datang tepat waktu karena 

gaji honor akan berpengaruh pada kehadiran mereka sendiri. 

Pengawasan dakwah (riqabah) memiliki kedudukan dan peran yang sangat 

penting bagi proses dakwah karena pengawasan merupakan alat pengontrol jalannya 

suatu proses dakwah sesuai dengan perencanaan. Adapun bentuk pengawasan 

dakwah (riqabah) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu, sebagai berikut: 

1. Pengawasan langsung 

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif 

3. Ketepatan waktu pegawai 

 Dalam pengawasan dakwah (riqabah) memerlukan kegiatan yang dapat 

mengendalikan organisasi atau memonitoring suatu organisasi yang dijalankan sesuai 

apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengevaluasi keberhasilan yang 

dicapai sesuai dengan tujuan Koperasi, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

sehingga diterapkan juga pengawasan preventif dan pengawasan represif bertujuan 

untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan pegawai dalam menjalankan 

tugasnya dan dalam pengawasan dilakukan juga terkait dengan kehadiran pegawai  di 

kantor jam 09.00-12.30 kecuali di hari pasar pegawai harus datang jam 07.00-12.30 

dan pegawai perlu mengisi daftar hadir dan akan ketahuan jika pegawai tidak hadir 

atau tidak aktif sehingga akan mempengaruhi honor mereka atau penghasilan 

berdasarkan kehadiran mereka. 
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 Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi berjalan dengan baik hal ini 

dibuktikan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dakwah yaitu perencanaan 

dakwah (takhtith), pengorganisasian dakwah (thanzim), penggerakan dakwah 

(tawjih), dan pengawasan dakwah (riqabah). 

C.  Hambatan Penerapan Fungsi Manajemen Dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan        

Bulukunyi Kabupaten Takalar 

 Setiap lembaga atau organisasi memiliki hambatan dalam melaksanakan 

fungsi dan tugas masing-masing. Begitupun dengan penerapan fungsi manajemen 

dakwah pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi. Adapun hambatan dalam 

penerapan fungsi-fungsi manajemen dakwah sebagai berikut: 

1.   Anggota dari luar kabupaten 

 Hambatan adalah proses yang dapat menghalangi jalannya suatu kegiatan 

pada suatu lembaga dimana keanggotaan koperasi ini dibutuhkan keberhasilannya 

dan masih terjadi hambatan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi.  

Muh Dahlan Tompo selaku Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Masalah terkait 

pembayaran dikarenakan banyaknya yang masuk menjadi  anggota koperasi dari 

luar kabupaten sehingga itu menjadi kendala ketika adanya kemacetan dalam 

pembayaran, upaya yang dilakukan KUD untuk menangani keterlambatan 

pembayaran masih dilakukan secara manual atau dengan melakukan survei ke 

lapangan untuk mendatangi rumah yang bersangkutan dan mencari informasi 

apa yang menjadi alasan sampai telat membayar.
39
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Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, selain penunggakan 

dari anggota di dalam kabupaten sering terjadi juga penunggakan dari anggota di luar 

kabupaten, sehingga tim penagih melakukan kunjungan ke anggota atau peminjam 

yang melakukan tunggakan pembayaran untuk segera membayar tungakannya dan 

memberikan surat bahwasanya adanya keterlambatan dalam pembayaran 

(menunggak). 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sikiman selaku Kabag 

Penagihan mengatakan bahwa: Kendala mengenai penagihan yang jaraknya 

lumayan jauh untuk memberikan surat peringatan dikarenakan adanya anggota 

dari luar kabupaten  meskipun sebagian anggota bisa di hubungi melalui atau 

lewat telepon.
40

  

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pegawai kewalahan 

untuk mendatangi rumah anggota yang menunggak karena mengingat jaraknya yang 

jauh disebabkan karena anggota dari luar kabupaten. 

Hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi yaitu masalah mengenai anggota dari luar kabupaten dimana 

pegawai langsung turun ke lapangan untuk memberikan surat bahwasanya 

pembayaran sudah menunggak atau jatuh tempo atau dapat dikenakan denda dan 

jaminan terancam atau dilelang. 

2.   Pembayaran tidak tepat waktu 

 Keberhasilan suatu koperasi terdapat pada kelancaran pembayaran,  hambatan 

yang sering terjadi pada KUD Bulukunyi yakni permasalahan mengenai pembayaran 

tidak tepat waktu. 

Sikiman selaku Kabag Penagihan mengatakan bahwa: Terjadi kredit menunggak 

akibat belum adanya kesadaran kepada anggota untuk membayar tepat waktu, 
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pihak yang menerima pinjaman belum mampu membayar sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak, karena anggota belum 

memahami cara berkoperasi dengan baik.
41

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, masih sering terjadi 

penuggakan atau kurangnya kesadaran anggota untuk membayar simpanan wajib 

sebagai kewajibanya, solusi untuk mengatasi masalah tersebut denda dalam satu 

bulan 0,5%. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Dahlan Tompo selaku 

Ketua Koperasi mengatakan bahwa: Sering terjadi masalah mengenai 

pembayaran tepat waktu karena sebagian masyarakat menanam padi atau jagung 

panennya musiman maka dari itu sering lambat membayar, tetapi setelah panen 

tetap di bayar.
42

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, penyebab lambatnya 

pembayaran karena sebagian besar anggota yakni petani dan akan membayar setelah 

panen padi dan jagung. 

 Hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi yaitu pembayaran tidak tepat waktu sebagian anggota belum 

memahami cara berkoperasi dengan baik dan mengingat sebagian besar anggota 

yang masuk adalah petani padi dan jagung dimana panennya musiman tetapi setelah 

panen anggota langsung menyetor pembayarannya demi memperlancar permodalan, 

jika tidak membayar maka akan dikenakan denda 0,5%/ 1.000.000 dalam satu 

bulannya. 
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3.   Masalah sumber daya  

Sumber daya merupakan kunci keberhasilan pada koperasi dimana 

peningkatan kualitas sumber daya tercermin pada kompetensi kerja sesuai dengan 

bidangnya sehingga dapat bersaing dengan industri lain. 

Muhammad Taba selaku Ketua Pengawas mengatakan bahwa: Adanya masalah-

masalah dalam kepengurusan seperti kurangnya sumber daya, pengurus dan 

pengawas belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi 

dengan baik maka dari itu pengurus perlu bimbingan.
43

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, masalah sumber daya 

merupakan masalah yang kerap terjadi pada suatu lembaga maka dari itu pengurus 

perlu melakukan bimbingan-bimbingan dari dinas koperasi untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh Dahlan Tompo selaku 

Ketua Koperasi mengatakan bahwa, Pegawai perlu mengikuti bimbingan dari 

dinas koperasi atau mengikuti pelatihan perkoperasian dari tingkat kabupaten 

maupun provinsi.
44

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa, pegawai juga 

memerlukan bimbingan untuk lebih memahami tugasnya masing-masing baik yang 

diadakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. 

 Hambatan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu masalah 

perlunya meningkatkan sumber daya dan perlunya bimbingan bagi pegawai baik 

yang dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi. 
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4.   Pelayanan 

Setiap instansi maupun badan usaha seperti koperasi tentu memiliki peraturan 

yang diterapkan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas sebagaimana 

mestinya. 

Surianti selaku Kabag Keuangan mengatakan bahwa: Masalah terkait lambatnya 

permintaan nasabah bisa terpenuhi dikarenakan pembayaaran dari anggota lama 

akan diberikan kepada anggota baru atau pemohon maka dari itu lambatnya 

permintaan nasabah dapat terpenuhi dengan cepat, serta adanya sistem antri pada 

koperasi.
45

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, yaitu masalah 

keuangan atau kurangnya uang yang masuk sehingga anggota baru permintaanya 

lama terpenuhi selain masalah keuangan adanya juga sistem antri yang diterapkan 

pada koperasi, maka dari itu solusinya pengurus terpaksa keluar menagih anggota-

anggota yang lambat membayar. 

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiana selaku Kepala Unit 

Simpan Pinjam mengatakan bahwa: Yang menjadi kendala di koperasi yaitu 

mengenai pelayanan, karena lambatnya terpenuhi permintaan pemohon, karena 

adanya sistem antri pada KUD Bulukunyi dan di utamakan juga pemohonan 

yang menyangkut masalah pendidikan anaknya.
46

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, lambatnya terpenuhi 

permintaan nasabah karena di KUD Bulukunyi di terapkan sistem antri dan dilayani 

satu persatu mulai dari atas adanya sistem antri karena kurangnya uang yang masuk 

dari anggota lama dan diutamakan permohonan  masalah pendidikan. 
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 Hambatan penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Bulukunyi yaitu, sebagai berikut: 

a.  Anggota dari luar kabupaten 

b.  Pembayaran tidak tepat waktu 

c.  Masalah sumber daya 

d.  Pelayanan 

 Berdasarkan pengamatan peneliti pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi 

yaitu penerapan fungsi manajemen dakwah pada KUD Bulukunyi ini sudah efektif 

dengan melalui proses perencanaan baik perencanaan jangka pendek maupun 

perencanaan jangka panjang, proses pengorganisasian, proses penggerakan yaitu 

pemberian motivasi, melakukan bimbingan, dan menjalin komunikasi . Sehingga 

pada akhirnya dilakukan pengawasan secara langsung, pengawasan preventif dan 

represif, dan pengawasan ketepatan waktu pegawai. Meskipun terdapat beberapa 

hambatan-hambatan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi tetapi tetap ada 

peningkatan baik permodalan maupun pendapatan jasa/sisa hasil usaha (SHU). KUD 

Bulukunyi ini sudah tergolong menyejahterakan anggotanya karena dengan adanya 

KUD Bulukunyi masyarakat mampu mandiri atau sudah tidak tergantung lagi pada 

koperasi (sudah tidak meminjam).
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Pertama, Penerapan fungsi manajemen dakwah pada KUD Bulukunyi terdiri 

dari: Perencanaan dakwah (takhtith) meliputi perencanaan jangka panjang dan 

perencanaan jangka pendek. Pengorganisasian dakwah (tanzhim) meliputi ketua, 

pengawas, karyawan, keanggotaan, dan kegiatan organisasi. Pelaksanaan dakwah 

(tawjih) meliputi pemberian motivasi, melakukan bimbingan, dan menjalin 

komunikasi. Pengawasan dakwah (riqabah) meliputi pengawasan langsung, 

pengawasan preventif dan represif, dan ketepatan waktu pegawai. 

 Kedua, Hambatan yang dihadapi Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi yaitu 

anggota dari luar kabupaten, pembayaran tidak tepat waktu, sumber daya, dan 

pelayanan. 

B.  Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan implikasi: 

Pertama, bahwa dengan adanya penerapan fungsi manajemen dakwah pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi maka segala aktivitas manajerialnya dijadikan 

acuan sebagai proses manajemen dakwah. 

Kedua, melakukan pemantauan langsung kepada anggota yang mengambil 

kredit/pinjaman supaya tidak menunggak demi memperlancar permodalan, 

mengupayakan agar unit usaha dapat ditingkatkan.
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 Adapun daftar peertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber 

untuk melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

3.  Bagaimana struktur organisasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

4. Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

5. Apa Tugas dan Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

6. Bagaimana penerapan fungsi perencanaan dari segi jangka panjang dan jangka 

pendek di Koperasi Unit Desa (KUD) Bulukunyi? 

7. Bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi? 

8. Bagaimana penerapan fungsi pelaksanaan pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi? 

9. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Bulukunyi? 

10. Hambatan dan Solusi penerapan fungsi manajemen dakwah pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Bulukunyi? 
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