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Jika dakwah diartikan sebagai tindakan, maka dakwah akan menyangkut berbagai hal 

yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan manusia. Namun demikian tindakan itu 

baru dapat disebut sebagai tindakan dakwah jika memiliki ciri dan sifat khusus. Kekhususan 

perbuatan yang bermakna dakwah ialah jika perbuatan tesebut mampu menciptakan peluang 

kepada orang lain, sehingga orang tersebut terdorong untuk mengerti, memahami, meyakini dan 

hidup secara Islam. 

Berdasarkan pada fungsi dakwah menurut ajaran Islam bahwa dakwah adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang maka tindakan dakwah dapat 

dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan 

kaidah Islam. Namun demikian, karena sifat khusus tindakan dakwah, maka tindakan yang hanya 

berisikan tentang ajakan, seruan panggilan dan penyampaian pesan seseorang atau sekelompok 

orang sehingga orang lain dan masyarakat menjadi muslim yang dapat disebut sebagai tindakan 

dakwah dalam pengertian yang luas.  

Jika dakwah diartikan sebagai tindakan, maka dakwah akan menyangkut berbagai hal 

yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan manusia. Namun demikian tindakan itu 

baru dapat disebut sebagai tindakan dakwah jika memiliki ciri dan sifat khusus. Kekhususan 

perbuatan yang bermakna dakwah ialah jika perbuatan tesebut mampu menciptakan peluang 

kepada orang lain, sehingga orang tersebut terdorong untuk mengerti, memahami, meyakini dan 

hidup secara Islam. 

Dewasa ini, fenomena sosial di berbagai daerah di Indonesia mengindikasikan 

kerawanan, kesenjangan, keresahan dan ketidakstabilan. Banyak orang dengan mudah terpancing 

untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Tindakan kekerasan dan penyimpangan 

memperlihatkan intensitas yang tinggi. Banyak orang seperti kehilangan akal sehat, jauh dari 

nila-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama.  

Fenomena sosial seperti itu sepatutnya mengusik kesadaran kita untuk mempertanyakan 

efektivitas dakwah selama ini. Barangkali intensitas dakwah tidak seimbang dengan arus yang 



mendatangkan pengaruh negatif bagi masyarakat, atau metode dakwah kurang mampu merespon 

tuntutan masyarakat dan kurang mampu memberikan solusi yang tepat terhadap masalah yang 

muncul, serta barangkali pelaku dakwah kehilangan kredibilitas di mata umat, karena apa yang 

diomongkan itu sangat jauh dari nilai-nilai kehidupannya sehari-hari.  

Sekarang ini cukup banyak umat Islam yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan 

sebagai da’i. Dakwah bagi mereka adalah sebagai satu profesi, seperti halnya profesi lainnya 

dalam masyarakat. Bahkan ada yang tadinya memiliki profesi tertentu tetapi karena dorongan 

semangat religiusitas sehingga berbalik arah menjadi seorang muballigh. Namun demikian ada 

juga yang menekuni dunia muballigh karena merasa bahwa profesi ini dapat mendatangkan 

pendapatan yang besar. Hal ini sah-sah saja, sepanjang itu tidak dalam koridor “menjual” Ayat-

Ayat Allah. Terdapat keluhan dari masyarakat bahwa ada da’i yang tidak mau berceramah 

ditempatnya karena honornya kecil, atau meninggalkan “masjid kecil” ke “masjid besar” karena 

pertimbangan honor atau prestise. 

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi semangat demokrasi dan tidak mengenal 

strata baik individu maupun kelompok, yang membeda-bedakan kewenangan mereka berbicara 

tentang Islam dan berdakwah sesuai kemampuannya. Masyarakatlah yang nanti akan menilai 

kualitas mereka. 

Oleh karena itu tidak jarang ada orang yang berani tampil berdakwah di muka umum 

walaupun bermodalkan ilmu yang belum memadai. Hanya pernah mengikuti kursus satu atau 

dua minggu saja. Atau seorang selebritis  dunia hiburan yang terjun ke dunia dakwah dan berkat 

ketenarannya tiba-tiba menjadi seorang muballigh kondang. Ada juga muballigh yang memang 

profesional, terlalu bersemangat tampil di muka umum mengomentari suatu kasus atau 

permasalahan yang terjadi tanpa memahami masalahnya secara lengkap. 

Persoalan-persoalan kemasyarakatan saat ini telah demikian rumitnya dan merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen masyarakat terutama tokoh agama. Kemorosotan pada aspek 

moral merupakan tolok ukur utama kehancurannya sebuah generasi. Peran dakwah ternyata 

masih belum memberikan kontribusi besar terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan rumusan strategi dakwah yang 

lebih baik guna menjamin efektifitas dan efisiensi dakwah. Fungsi positif dari media itu 



seharusnya menjadi peluang bagi insan dakwah dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih 

berkualitas dan menarik bagi umat. 

Dalam masyarakat modern media informasi merupakan urat nadi bagi kehidupan atau 

merupakan bagian yang sangat esensial dalam usaha pengembangan kehidupannya. Osman 

Tekin Aybas mengemukakan bahwa negara-negara Eropa menggunakan media informasi 

tekhnik dan saintifik untuk pemecahan berbagai masalah sosial dan ekonomi masyarakat. 

Ledakan-ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang itu tidak boleh kita 

biarkan lewat begitu saja. Kita harus berusaha mencegah dan mengantisipasi dengan 

memperkuat benteng pertahanan aqidah yang berpadukan ilmu dan teknologi.  
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BAB I 

PENGERTIAN DAN UNSUR DAKWAH 

 

A. Dakwah dalam Tinjauan Bahasa 

Ditinjau dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da`â, 

yad`û yang berarti panggilan, ajakan, seruan. Dalam bahasa Indonesia kata dakwah 

telah menjadi salah satu kosa kata baku dalam kamus bahasa Indonesia. Istilah 

dakwah digunakan dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuknya sebanyak 211 kali. ( 

Fu’ad Abd. Baqi: 1992). Dari hasil analisis terhadap ayat-ayat tersebut diketahui 

bahwa istilah dakwah dipergunakan dalam al-Qur’an memiliki makna yang lebih 

luas dari pengertian dakwah yang sering digunakan oleh umat Islam. 

Dalam ilmu dakwah, istilah dakwah cenderung dipakai untuk menunjuk 

proses dakwah yang berpihak kepada ajaran Islam, namun dalam al-Qur’an istilah 

dakwah digunakan untuk arti yang lebih luas, termasuk  mengajak ke neraka atau 

kejahatan. Hal ini dapat dilihat  dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah [2]: 221. 

ُ ءَايََتهِِ للِنَّ  ُ يَدْعُو إِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِرةَِ بِِِذْنهِِ وَيُ بَيِِّ رُ أوُلئَِكَ يَدْعُونَ إِلََ النَّارِ وَاللََّّ  ونَ اسِ لعََلَّهُمْ يَ تَذكََّ

Terjemahnya: 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-

Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

 

Terlepas dari hal itu pemakaian kata dakwah dalam masyarakat Islam, 

terutama di Indonesia, adalah sesuatu yang tidak asing. Arti dari kata dakwah yang 

dimaksudkan adalah seruan dan ajakan. Kata dakwah memiliki banyak arti 

diantaranya (1) al-da’wat ilâ al-tha’am (memanggil makan); (2) da’â lahû(berdo’a) 

dan (3) al-da’âhu fî ishlah al-din (mangajaknya kepada kebaikan agama). Dalam 

bahasa Arab juga kata da’wat atau da’watun biasa digunakan untuk arti: undangan, 

ajakan dan seruan yang kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua 

pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Seperti kata an nida artinya memanggil; 

da’â Fulânun ilâ Fulânah, artinya si Fulan mengundang si Fulanah. Menyeruh; ad-

du’â ilâ syai’i artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu. (Jum’ah Amin: 1997). 

Ukuran keberhasilan undangan, ajakan atau seruan adalah manakala pihak kedua 



yakni yang diundang atau diajak memberikan respon positif, yaitu mau datang atau 

memenuhi undangan itu. 

Jadi dakwah mengandung muatan makna aktif dan menantang, berbeda 

dengan makna tabligh yang artinya menyampaikan. Ukuran keberhasilan seorang 

mubaligh adalah manakala ia berhasil menyampaikan pesan Islam dan pesannya 

sampai, sedangkan bagaimana respon masyarakat tidak menjadi tanggung jawabnya 

(Ahmad Mubaraq: 2002). Pengertian secara terminologi dapat dilihat pada beberapa 

pendapat ulama. Syekh Ali Mahfudz mengatakan dakwah adalah: 

 حث الناس على الخيروالهدى والامربا لمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادةالعاجل والآجل

Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, 

menyeru mereka kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar 

agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. (Ali Mahdudz: 1952). 

 

Abu Bakar Atceh mengatakan dakwah adalah ”Seruan kepada seluruh umat 

manusia untuk kembali pada jalan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, 

dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik (Abu Bakar Atceh: 

1971). Sementara M. Arifin memberikan pengertian dakwah yaitu ”Sebagai suatu 

kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang 

dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik 

secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu 

pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajakan agama 

sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan. (M. 

Arifin: 1977). 

Dari beberapa defenisi di atas meskipun kelihatan beragam, tetapi jika 

diamati secara seksama maka dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah usaha 

mengajak umat untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang 

dilarang oleh Allah swt. Dari defenisi di atas juga dapat dipahami bahwa aktivitas 

dakwah tidak lagi dipahami sebagai kegiatan lisan tetapi juga sudah memiliki makna 

yang lebih luas termasuk tulisan.  

Oleh karena itu penulis dapat merumuskan sebuah definisi dakwah yaitu 

suatu kegiatan atau aktivitas mengajak seseorang atau sekolompok orang untuk 

melakuan kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar baik melalui lisan maupun 

tulisan. Dakwah memiliki makna aktivitas menciptakan perubahan pribadi dan sosial 

sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. 



B. Dakwah Dalam al-Qur’an dan Hadis 

Dakwah dalam agama Islam merupakan suatu kegiatan yang melekat 

dengan Islam dan  tata kehidupan rasul itu sendiri. Artinya bahwa dakwah tidak 

dapat dilepaskan dengan Islam sebagai agama yang benar dan harus disebarluaskan. 

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah 

situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi 

maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan 

pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja tetapi 

juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus 

lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih 

menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. (Quraish Shihab: 1994). Ada 

Islam berarti ada dakwah, mengamalkan Islam berarti melakukan dakwah. Hal ini 

dapat dipahami bahwa agama Islam adalah agama dakwah. (Ahmad Syafei: 2001). 

Oleh sebab itu hidup dengan tata cara Islam dan mengikuti sunnah Rasul berarti 

melakukan dakwah. 

Jika dakwah diartikan sebagai tindakan, maka dakwah akan menyangkut 

berbagai hal yang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan manusia. Namun 

demikian tindakan itu baru dapat disebut sebagai tindakan dakwah jika memiliki ciri 

dan sifat khusus. Kekhususan perbuatan yang bermakna dakwah ialah jika perbuatan 

tesebut mampu menciptakan peluang kepada orang lain, sehingga orang tersebut 

terdorong untuk mengerti, memahami, meyakini dan hidup secara Islam. Hakikat 

dari uapaya dakwah adalah usaha perubahan ke arah lebih baik. Jadi erat kaitannya 

dengan perbaikan (ishlah), pembaruan (tajdid), perbaikan pemahaman, cara berpikir, 

bersikap dan bertindak. Dari pemahaman yang sempit, kaku, berubah menjadi positif 

dan berwawasan luas. Dari sikap iman emosional, statis dan apatis menjadi iman 

rasional, kreatif dan inovatif. Dari aktivitas tidak bermanfaat, menjadi aktivitas 

efektif, bermakna, bernilai ibadah dan bermanfaat baik secara individual maupun 

secara kolektif (Asep Muhiddin: 2002). 

Berdasarkan pada fungsi dakwah menurut ajaran Islam bahwa dakwah 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang maka 

tindakan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal 

tersebut tidak bertentangan dengan kaidah Islam. Namun demikian, karena sifat 

khusus tindakan dakwah, maka tindakan yang hanya berisikan tentang ajakan, seruan 

panggilan dan penyampaian pesan seseorang atau sekelompok orang sehingga orang 



lain dan masyarakat menjadi muslim yang dapat disebut sebagai tindakan dakwah 

dalam pengertian yang luas.   

Kalau pada awalnya Islam disebarkan dengan dakwah sehingga ajaran 

Islam dapat berkembang di tengah masyarakat, maka tidak dapat disangkal pula 

bahwa untuk saat ini peran serta dakwah sangat dibutuhkan dalam upaya mengajak 

kembali umat manusia untuk kembali merenungkan eksistensinya. 

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

umat manusia terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran 

yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya 

ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika 

”didakwahkan” secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang 

berkesinambungan maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Agama tidak akan tersiar dan berlaku di dalam masyarakat jika tidak 

didakwahkan. Oleh karena itulah Islam mewajibkan dakwah kepada setiap umat 

Islam. Bahkan dakwah itu merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban besar 

yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Allah swt berfirman Q.S. Ali Imran [3]: 

104. 

 

ةٌ يَدْعُونَ إِ  .  لَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada 

kebaikan, mengajak kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, 

mereka itulah  orang-orang yang beruntung. 

 

Ayat ini secara jelas menunjukkan akan wajibnya berdakwah karena ada 

lam amar di dalam kalimat ”wal takun”. Sedangkan kalimat minkum menunjukkan 

fardu kifâyah, maka seluruh umat Islam diperintahkan agar sebagian mereka 

melaksanakan kewajiban ini. (Abdul Karim Zaidan: 1980). Ketika ada sekelompok 

orang yang melaksanakannya, maka dakwah telah menjadi fardu ain bagi orang 

tertentu, berdasarkan syarat-syarat yang ada pada mereka sebagaimana juga 

kewajiban itu gugur terhadap yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang 

melaksanakannya, maka berdosalah mereka semua. Adapun ketika seorang muslim 



melihat kemunkaran yang dilakukan secara terang terangan, maka Rasulullah saw 

telah mewajibkan untuk mengubah kemunkaran tersebut, sebagaimana hadis 

Rasulullah saw: 

يماَنِ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَيِِْ     هُ بيَِدِهِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْْ

Artinya: 

Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah is mencegah 

dengan tangannya, apabila tidak sanggup maka dengan lisannya, apabila 

tidak sanggup maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemahnya iman. 

 

Kedua nash tersebut di atas dengan tegas mewajibkan kepada setiap muslim 

untuk melaksanakan dakwah yaitu merealisasikan kebaikan dan mencegah 

kemunkaran, menjamin terlaksananya undang-undang dan pertaruran yang berlaku di 

masyarakat, bertanggung jawab atas segala yang menjadi kepentingan dan 

kemaslahatan umum. Tentu saja besar kecilnya kewajiban dakwah ini untuk setiap 

orang tidaklah sama. Hal ini tergantung pada tingkat keahlian, kemampuan dan 

fungsi masing-masing orang dalam masyarakat. Tiap-tiap orang, baik sebagai pejabat 

negara maupun rakyat biasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah, menyerukan 

kebaikan dan mencegah kemunkaran, memelihara ketentraman dan kesejahteraan 

masyarakatnya menurut kadar kemampuan,  keahlian dan kedudukannya. 

Ayat dan hadis di atas merupakan perintah. Kalimat perintah itu 

menujukkan hal yang wajib dan ilzam (harus dilaksanakan) selama tidak ada qarinah 

(dalil lain) yang bisa mengalihkan hukum wajib tadi kepada hukum yang lain. Disini 

tidak ada qarinah itu. Diantara perintah yang jelas namun tidak langsung adalah 

Firman sejak masa Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah bukti bahwa sasaran pembicaraan 

pada ayat-ayat tersebut adalah umat Islam secara keseluruhan. Bahkan 

melakasanakan kewajiban ini menjadi semacam profesi yang tidak boleh diabaikan 

dan diacuhkan. Jadi perintah berdakwah itu bagi kaum muslimin itu lebih tegas dan 

lebih jelas wajibnya. Firman Allah Q.S. Al-Hajj [22]: 67.  

ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَك   .  ا هُمْ نَاسِكُوهُ فلَََ ينَُازِعُنَّكَ فِي الْْمَْرِ وَادعُْ إِلَى رَب كَِ إنَِّكَ لعََلَى هُد ى مُسْتقَِيمٍ لِكُل ِ أمَُّ

Terjemahnya: 

Bagi tiap-tiap umat Telah kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka 

lakukan, Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan 



(syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu 

benar-benar berada pada jalan yang lurus. 

 

Firman Allah Q.S. Asy-Syura [42]: 15. 

ُ رَبُّنَا  فَلِذلَِكَ فَادعُْ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقلُْ ءَامَنْتُ بمَِ  ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لِْعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللََّّ ا أنَْزَلَ اللََّّ

ُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِليَْهِ  ةَ بيَْننََا وَبيَْنكَُمُ اللََّّ   الْمَصِيرُ وَرَبُّكُمْ لنََا أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجَّ

 

Terjemahnya: 

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai 

mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka 

dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah 

dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan 

kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-

amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah 

mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita). 

 

Ayat-ayat di atas khitab (sasaran pembicaraannya) adalah khusus untuk 

Nabi. Namun seperti yang telah dipahami bahwa khitab untuk Nabi adalah untuk 

umatnya pula selama tidak ada qarinah  menunjukkan adanya kekhususan khitab 

bagi Nabi. Lagi-lagi disini qarinah itu tidak ada, bahkan keberadaan kaum muslimin 

yang melaksanakan kewajiban ini 

Diantara perintah yang berupa isyarat Firman Allah Q.S. Ash-Shaf: 10-12. 

 

ِ وَرَ  ِ يَاأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُا هَلْ أدَلُُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ)(تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ   سُولِهِ وَتجَُاهِدوُنَ فِي سَبيِلِ اللََّّ

جَ  وَيدُْخِلْكُمْ  ذنُوُبكَُمْ  لكَُمْ  تعَْلَمُونَ)(يَغْفِرْ  كُنْتمُْ  إِنْ  لكَُمْ  خَيْرٌ  ذلَِكُمْ  وَأنَْفسُِكُمْ  الْْنَْهَارُ  بِأمَْوَالِكُمْ  تحَْتهَِا  مِنْ  تجَْرِي  نَّاتٍ 

 وَمَسَاكِنَ طَي ِبَة  فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلَِكَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian  Aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu 

kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah 

dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan 

memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-



sungai dan memasukkan kamu ketempat tinggal yang baik di dalam surga 

Adn. Itulah keberuntungan yang besar. 

 

Ayat ini,  meski terbentuk sebagai kalimat berita namun di dalamnya 

terkandung arti perintah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi yang menyatakan 

bahwa ”setiap perbuatan yang dipuji oleh syari’at, diagungkan nilainya, atau karena 

perbuatan tadi sang pelaku mendapat pujian dan kegembiraan, atau syara’ 

menyenangi perbuatan itu sekaligus pelakunya maka perbuatan itu berarti 

diperintahkan.” (Izzuddin: 1987).  

Dakwah bukan hanya sekedar kebaikan dan bukan pula untuk menambah 

jumlah kaum muslimin saja, akan tetapi hal itu dituntut justru untuk mewujudkan 

tanggung jawab misi umum diutusnya Nabi Muhammad saw di tangan umat Islam. 

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab setiap individu umat Islam yang 

wajib ditunaikan, karena tanggung jawab risalah ini telah dibebankan Allah atas 

umat untuk disampaikan kepada umat manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Jika 

umat Islam melalaikan kewajiban dakwah ini berarti telah melalaikan kewajiban 

risalah yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan dan Allah mengharamkan 

kedudukan ”khaira ummatin” karena kedudukan itu hanya diberikan kepada umat 

yang melaksanakan risalah dakwah. (Amin Ahsan al-Islahi: 1985).  

Sesungguhnya tiap-tiap muslim yang membawa identitas Islam (baik secara 

aqidah atau syari’ah) mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk menyampaikan 

Islam ini kepada seluruh manusia sehingga manusia dapat bernaung di bawah 

naungannya yang teduh. Di situlah umat dapat menikmati ketentraman dan 

keamanan. Akan tetapi ketentraman dan keamanan itu tidak akan terwujud kecuali 

setiap muslim sadar bahwa dipundaknya ada amanah yang berat terhadap dakwah 

secara universal yang tidak dibatasi oleh zaman, tempat, negara, lembaga dan 

jamaah.   

Allah swt telah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, 

melebihkannya atas kebanyakan makhlukya dan mengkaruniakannya dengan akal 

pikiran yang merupakan kekuatan kreatif (daya cipta) untuk melahirkan dan 

membina kebudayaan yang tinggi dan juga merupakan kekuatan pula untuk dapat 

mempertimbangkan, menyusun dan mengatur hidup dan kehidupannya yang baik. 

Dengan akalnya manusia dapat membuat berbagai macam alat kelengkapan dan 



kesempurnaan hidupnya, dan dengan akalnya pula manusia dapat membedakan yang 

baik dan buruk, yang hak dan yang bathil. 

Dengan potensi akal yang diberikan itu juga memiliki keterbatasan sehingga 

tidak dapat menemukan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat tanpa adanya 

petunjuk dari Allah. Dalam theologi Islam persoalan akal ini menjadi perdebatan. 

Aliran-aliran teologi Islam terutama Mu’tazilah, Asy’ariah dan Maturidiah 

menjadikan persoalan akal seabgai pembahasan yang menarik dalam sejarah 

perkembangannya. Bagi Mu’tazilah, semua pengetahuan dapat diperoleh melalui 

akal. Abu al-Huzail merupakan tokoh Mu’tazilah yang pertama memberi penjelasan 

tenang kekuatan akal dalam mengetahui masalah-masalah keagamaan. Menurutnya, 

akal mampu mengetahui yang baik dan yang buruk walaupun tanpa petunjuk dari 

wahyu. Asy’ariah berpendapat bahwa akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi 

wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang 

buruk adalah wajib bagi manusia. Betul akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi 

wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada-

Nya. Tokoh Asy’ariyah al Baqilani menyatakan bahwa yang menentukan baik dan 

buruk adalah wahyu bukan akal. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk 

dilakukan pasti baik sedangkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan pasti buruk 

(Harun nasution: 1986). Akal manusia tidak dapat mencipta dalam pengertian yang 

sesungguhnya. Akal hanyalah dapat memikirkan, menimbang, menganalisa, 

mengambil kesimpulan-kesimpulan dan berkembang dalam daerah pengalamannya. 

Ia tidak dapat mengetahui hakekat sesuatu, tidak dapat mengatur urusannya di atas 

suatu sistem yang cepat, adil, tidak salah dan tidak menyimpang. 

Apabila akal manusia itu mendapat petunjuk untuk mengetahui kebaikan 

dan keburukan, terkadang ia dikalahkan oleh syahwatnya yang memalingkan dari 

yang bermanfaat sehingga menjatuhkannya kepada yang mudarat. Meskipun akal 

manusia itu dapat terlepas dari pengaruh hawa nafsu, tetapi terkadang ia tidak 

selamat dari bahaya-bahaya perselisihan dan pertentangan dikarenakan adanya 

perbedaan dalam pengertian, pengalaman dan kemampuan. Tidak dapat disangkal 

bahwa perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan 

satu fenomena yang telah lahir bersamaan dengan lahirya masyarakat dan 

hanya berakhir dengan berakhirnya masyarakat. Umat Islam tidak terkecuali 

akan terkena fenomena tersebut sejak zaman Nabi Muhammad saw., walaupun 



tentunya perbedaan-perbedaan pada masa itu tidak meruncing karena kehadiran 

Nabi saw. di tengah-tengah mereka. (Quraish Shihab: 1984). 

Oleh sebab itu kita sering melihat seorang memandang baik sesuatu yang 

justru dipandang buruk oleh orang lain. Bahkan terkadang seseorang pada suatu 

waktu memandang baik suatu hal, kemudian pada waktu yang lain memandangnya 

buruk karena tidak sesuai lagi dengan yang dikehendaki. Banyak pula hal-hal yang 

mengandung kebaikan dan keburukan kemudian seseorang tertarik kepadanya karena 

melihat segi kebaikannya, dan seorang lainnya menolak karena melihat dari segi 

keburukannya. 

Setiap hari kita membaca, mendengar dan melihat di media tentang 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan 

masyarakat. Dari angka-angka  yang ada mengenai tindak kejahatan yang dilakukan 

oleh umat manusia di dunia ini menggambarkan betapa kualitas dan kuantitas dari 

kejahatan itu terjadi dalam tiap menit bahkan dalam setiap detik, mulai dari kejahatan 

kecil-kecilan seperti berbohong hingga kejahatan besar seperti peperangan. 

Berbagai undang-undang, peraturan dan hukum telah dibuat,  tetapi 

pelanggaran dan kejahatan masih terus terjadi, kekacauan dan kerusuhan masih terus 

berlangsung. Perbuatan munkar itu dilakukan bukan hanya oleh manusia yang bodoh 

tetapi juga oleh mereka yang berpendidikan tinggi (sarjana). Justru kejahatan yang 

dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih 

maju, memilki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. 

Berbeda dengan mereka yang bodoh atau memiliki pendidikan rendah maka 

kejahatannya justru tidak memiliki dampak yang sangat besar. Sebagai contoh 

korupsi yang banyak terjadi justru dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi. Akibat perbuatannya itu ribuan bahkan jutaan rakyat yang 

menderita. 

 Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa usaha untuk 

melakukan perbaikan dan mengarahkan umat manusia kepada kehidupan yang 

damai, aman dan sejahtera. Memang disadari bahwa tugas untuk mencegah orang 

dari perbuatan munkar lebih berat dari mengajak umat untuk berbuat kebaikan. 

Disinilah letak kewajiban setiap manusia untuk selalu mengajak kepada kebaikan 

dan mencegah manusia dari kemunkaran yang dalam istilah populernya disebut 

sebagai dakwah.  



Dakwah sudah dibicarakan dalam kitab-kitab tafsir sejak masa-masa awal 

sejarah Islam. Hal-ihwal dakwah dibicarakan dalam hubungannya dengan ayat-ayat 

dakwah. Aspek dakwah yang dibicarakan sesuai dengan kandungan ayat yang 

ditafsirkan. Pada ayat tertentu dibahas hukum melaksanakan dakwah. Hal ini dapat 

dilihat misalnya dalam penafsiran ayat 104 surat Ali Imran. Al-Qurtubi dalam 

tafsirnya  al-Jami’ li Ahkam al Qur’an, ketika menjelaskan lafaz  minkum  ia 

mengatakan bahwa kata min dalam ayat ini adalah untuk menunjukan sebahagian (li 

al-tab’idh). Artinya juru dakwah itu mestilah dari kalangan ulama, sedangkan 

masyarakat itu tidak semuanya ulama.  

Dengan demikian mufassir ini menarik kesimpulan hukum bahwa tugas 

amar makruf nahi munkar itu adalah fardhu kifayah. Mufassir Ismail ibn Katsir 

menjelaskan bahwa setiap pribadi muslim wajib berdakwah, namun secara khusus 

tugas itu diurus oleh kelompok umat Islam. Tentunya pandangan seperti itu masih 

menjadi perdebatan dikalangan pemikir dakwah, bahwa tugas dakwah itu apakah 

masuk dalam konsep fardu kifayah atau fardu ain. 

  

Dakwah pada hakikatnya adalah  upaya untuk menumbuhkan 

kecenderungan dan ketertarikan kepada jalan Allah. Menurut istilah, dakwah ialah 

mengajak manusia untuk kebaikan serta membimbing kepada petunjuk yang benar 

dengan cara beramar ma’ruf nahi munkar. 

Allah Swt. menciptakan manusia dan menganugerahinya akal dengan 

maksud agar manusia dapat mengatur berbagai urusan untuk kemaslahatannya di 

dunia dan supaya mendapat hidayah. Tetapi perlu juga disadari bahwa Allah Swt. 

juga memberikan potensi kepada setiap manusia sesuatu yang merupakan lawan 

akalnya yaitu hawa nafsu yang dapat merusak, mengarahkan kepada hal-hal yang 

menyesatkan. 

Untuk menghindari manusia dari belenggu hawa nafsu, maka diperlukan 

serangkaian aktivitas dakwah yang benar-benar dapat membimbing umat ke arah 

yang positif. Oleh karena itu dakwah Islam tidak hanya terbatas pada aktivitas lisan 

semata, tetapi mencakup seluruh aktivitas baik  aktivitas lisan (lisan al-hal) maupun 

aktivitas perbuatan (lisan al-maqal) yang ditujukan dalam rangka menumbuhkan 

kecenderungan dan ketertarikan pada Islam.     

Komitmen seorang muslim dengan gerakan dakwah Islam mengharuskan 

dirinya untuk memberikan “contoh yang hidup” dari apa yang diserukannya melalui 



lisannya, sekaligus memberikan gambaran Islam sejati melalui keterikatannya secara 

benar dengan Islam itu sendiri. Dakwah Islam bukan hanya serangkaian kata yang 

diulang-ulang atau pidato agitatif memukau umat. Juga bukan serentetan filsafat 

pemikiran yang menerawang, namun tidak pernah melahirkan  suatu realita dalam 

kehidupan. 

Tugas para da’i yaitu memberi peringatan dengan dasar al-Qur’an (inzar bi 

al-Qur’ân) yaitu apa yang terkandung dalam al-Qur’an dengan cara-cara yang 

ditunjuki dalam al-Qur’an. Dalam pengertian yang lain, tugas juru dakwah adalah 

balagh. Balagh berarti menyampaikan dengan keterangan yang jelas, sehingga dapat 

diterima oleh akal dan dapat ditangkap oleh hati. Makna balagh tidak hanya sekedar 

mengumpulkan khalayak, lalu berpidato dihadapannya, tetapi lebih dari itu yakni 

menyampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan penjelasan yang tuntas agar 

dapat dipahami dan selanjutnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian tugas da’i dapat meliputi segala bentuk kegiatan termasuk kegiatan 

pendidikan, kemasyarakatan dan pembanguan. Garapan dakwah yang meliputi 

berbagai bidang kehidupan tersebut berangkat dari filosofi dakwah yaitu membawa 

setiap individu atau masyarakat dari kekufuran menuju pada individu atau 

masyarakat yang beriman. Dengan dasar filosofi dakwah seperti itu maka 

mengindikasikan bahwa tugas da’i tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab 

bagi ulama tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap muslim yang memiliki 

keahlian dalam bidang yang ditekuni. 

 

Dakwah sudah dibicarakan dalam kitab-kitab tafsir sejak masa-masa awal 

sejarah Islam. Hal-ihwal dakwah dibicarakan dalam hubungannya dengan ayat-ayat 

dakwah. Aspek dakwah yang dibicarakan sesuai dengan kandungan ayat yang 

ditafsirkan. Pada ayat tertentu dibahas hukum melaksanakan dakwah. Hal ini dapat 

dilihat misalnya dalam penafsiran ayat 104 surat Ali Imran. Al-Qurtubi dalam 

tafsirnya  al-Jami’ li Ahkam al Quran, ketika menjelaskan lafaz  minkum  ia 

mengatakan bahwa kata min dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan sebahagian (li 

al-tab’idh). Artinya juru dakwah itu mestilah dari kalangan ulama, sedangkan 

masyarakat itu tidak semuanya ulama. Dengan demikian mufassir ini menarik 

kesimpulan hukum bahwa tugas amar makruf nahi munkar itu adalah fardhu kifayah. 

(al-Qurtubi: 1993). Mufassir Ismail ibn Kasir menjelaskan bahwa setiap pribadi 



muslim wajib berdakwah, namun secara khusus tugas itu diurus oleh kelompok umat 

Islam. (Ibn Katsir:1069). 

Pada ayat lain dibicarakan tentang metode atau cara berdakwah.  Hal ini 

dapat dilihat misalnya dalam penafsiran ayat 125 surat al-Nahl. Al-Qurtubi 

menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad 

saw untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah dan syari’at-Nya dengan cara 

halus dan lemah lembut, tidak boleh dengan kasar dan keras. Begitu pula yang pantas 

dilakukan oleh kaum muslimin dalam memberikan pengajaran kepada sesama umat  

sampai hari kiamat. 

Dalam kitab-kitab hadis tidak terdapat bab khusus dengan judul dakwah, 

dalam arti  al-da’wah ila Allah atau al-da’wah ila al-slam. Kalaupun ditemukan 

suatu bab dengan judul Kitab al-Da’wat, maka istilah tersebut bukanlah berarti 

dakwah sebagaimana yang dipahami dalam terminologi ilmu dakwah, melainkan 

dakwah dalam arti kata da’wah  (  دعوة) dalam bentuk masdar (kata jadian) yang 

terdapat dalam teks-teks hadis, pada umumnya mengandung salah satu dari dua arti: 

undangan untuk menghadiri jamuan dan do’a. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam 

lafaz  ijabat al-da’wah, sebagaimana yang terdapat dalam teks hadis tentang hak 

seorang muslim terhadap muslim lainnya. 

 

        

C. Unsur-Unsur Dakwah 

 

Seorang da’i harus mengetahui siapa dirinya, apa tujuan dakwahnya, sifat-

sifat apa saja yang harus dimilikinya, siapa sasaran dakwahnya, materi apa yang akan 

disampaikan dan sarana serta metode apa yang digunakan. Dengan kata lain seorang 

da’i harus memahami unsur dakwah.  
Pengenalan dan pemahaman tentang unsur dakwah sangat penting. Unsur 

dakwah merupakan satu sistem yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. 

Masing-masingnya tidak bisa berjalan dengan sendiri-sendiri. Keterkaitannya sangat 

kuat dan utuh untuk kelancaran dan keberhasilan dakwah.  

 

Unsur dakwah dapat dikelompok  pada 5 macam : 

1. Subjek dakwah    =  الداعى 



2. Objek  dakwah    =   الـمدعو 

3. Metode dakwah   =    أساليب الدعوة 

4. Materi  dakwah    =   موضوع  الدعوة 

5. Media  dakwah    =    دعوة وسائل ال  

               
1.  Da’i (Subyek Dakwah) 

Da’i adalah orang yang menyampaikan/melaksanakan dakwah atau disebut 

juga pembawa dakwah, petugas dakwah, juru dakwah atau mubaligh. Dai orang yang 

diberi tugas untuk menyampaikan agama Islam. Ia merupakan hamba pilihan Allah 

dan “duta-duta” untuk makhluk-Nya. 

Seorang da’i harus bertanya pada dirinya, apa yang saat ini dibutuhkan oleh 

umat Islam? Sehinga da’i dapat mencari dan berusaha untuk memperolehnya. 

Sebaliknya juga harus bertanya, apa yang hilang dari kaum muslimin sehingga hilang 

pula kepribadiannya? Antara lain yang hilang adalah kepribadian islami dan 

bangunan akhlak mereka yang pernah dibina dan dibentuk oleh Rasulullah SAW 

berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dan 

mencari apa yang hilang dari umat, maka da’i ditugaskan untuk membentangkan 

jalan Allah di dunia ini. 

Seorang dai harus mengetahui bahwa dirinya seorang dai. Artinya, sebelum 

menjadi dai, ia perlu mengetahui apa tugas dai, modal dan bekal apa yang harus dia 

punya, serta bagaimana akhlak yang harus dimiliki seorang dai. 

 

 Da’i  ialah orang yang dibebani tugas untuk berdakwah kepada agama Islam. 

Orang yang menyampaikan/melaksanakan dakwah disebut juga juru 

dakwah/pembawa dakwah (petugas dakwah). 

 

a. A. Hasymi 

Juru dakwah yaitu penasehat, para pemimpin dan pemberi ingat,  yang memberi 

nasehat dengan baik, yang mengarah dan berkhutbah, yang memusatkan jiwa dan 

raganya dalam wa’ad dan wa’id (berita gembira dan berita siksa) dan dalam 

membicarakan tentang kampung akhirat untuk melepaskan orang-orang yang 

karam dalam gelombang dunia. 



 

b. M.Natsir 

Pembawa dakwah (petugas dakwah) ialah orang yang   memperingatkan atau 

memanggil supaya memilih jalan membawa keberuntungan. 

 

 Berkembangnya agama Islam adalah melalui usaha dakwah. Da’i bukan 

hanya dikhususkan kepada sekelompok orang, bahkan semua muslim mukallaf 

diwajibkan berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sebagaimana 

firman Allah SWT : 

 (110كنتم  خي  أمة أخرجت  للناس  تأمرون  بالمعروف و تنهون عن المنكر ) ال عمران: 

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. 

 

 Ayat di atas mengandung dua pengertian.  Pertama,  bahwa umat Islam 

adalah umat terbaik. Kedua, bahwa kebaikan itu terjadi karena pelaksanaan tugas 

terhadap amar makrufdan nahi munkar (dakwah). 

 

 Berdakwah adalah tugas para Rasul. Karena kepentingan dakwah itulah 

mereka diutus Allah kepada umat manusia. Para Rasul berkewajiban menyeru 

manusia supaya mengimani Allah dan beribadah menurut ketentuan yang 

disyariatkan Allah bagi mereka. Beribadah hanya kepada Allah dan menghindar diri 

dari beribadah kepada selain-Nya. Tugas Rasul demikian dinyatakan dalam al-

Quran:  

 

 ( 36و لقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا  الله واجتنبوا الطاغوت ) النحل:

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat uintuk 

menyerukan: sembahlah Allah saja dan jauhilah penyembahan thagut 

(sembahan selain Allah). 

 

 Tugas dakwah yang pada mulanya dipikulkan kepada Rasulullah tersebut 

kemudian dilimpahkan kepada para pengikut Rasulullah. Ayat-ayat al-Quran yang 

menyuruh Rasulullah supaya berdakwah berlaku juga bagi seluruh kaum muslimin, 

karena pada dasarnya  titah Allah kepada Rasul-Nya berlaku juga kepada umatnya, 



kecuali dalam hal-hal yang ada ketentuan khusus bagi Rasulullah. Setiap muslimin 

dan muslimat pelanjut tugas dakwah Rasulullah adalah da’i yang berkewajiban 

melaksanakan amar makruf nahi munkar. 

 

 

a.Tugas Da’i 

Tugas seorang dai identik dengan tugas rasul. Semua rasul adalah para da’i, 

terlebih Nabi Muhammad saw sebagai rasul yang paling agung. 

Da’i pertama setelah Allah menurunkan agama Islam adalah Nabi 

Muhammad SAW yang diberi tugas menyampaikan risalah kepada manusia dan 

kemudian tugas tersebut diwariskan kepada umatnya, firman Allah : 

 

 يايها النبي انا أرسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. 

 “Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa 

kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama 

Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi” ( Al Ahzab:45-46) 

 

 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله

    “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada 

Allah  (Ali Imran:110) 

 

b.Bekal dan Persiapan Seorang Da’i 

 

1. Persiapan Ilmiah. Da’i harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas tentang 

agama. Memahami secara mendalam ilmu, makna-makna, serta hukum-hukum 

yang   terkandung dalam al-Quran dan Hadits. Disamping itu juga mengetahui 

ilmu umum/sosial lainnya sebagai pendukung. 

2. Persiapan Mental. Da’i harus mempunyai mental yang kuat dalam  

melaksanakan dakwah.  

3. Persiapan Pisik/Badani. Da’i harus berpenampilan menarik, rapi dan  sehat. 

Performan da’i dapat menumbuhkan keyakinan dan daya tarik tersendiri bagi 

ummat  



 

c. Sifat-Sifat Da’i 

 

Sifat-sifat yang harus perlu dimiliki oleh da’i sangat banyak, lebih-lebih lagi 

da’i yang profesional karena dia akan berhadapan dengan perkembangan zaman yang 

sangat pesat, antara lain yang dikemuakan sebagai berikut. 

 

Prof. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa sifat-sifat yang perlu dimiliki da’i 

antara lain : 

1. Mengetahui al-Quran dan Sunnah 

2. Harus mengamalkan ilmunya 

3. Hendaklah penyantun dan lapang dada 

4. Harus berani menerangkan kebenaran agama 

5. Hendaklah menjaga kehormatan dirinya 

6. Harus mengetahui ilmu masyarakat, sejarah, ilmu jiwa, ilmu bumi, ilmu 

akhlak, ilmu perbandingan agama dan ilmu bahasa 

7. Harus mempunyai keimanan yang kuat dan kepercayaan yang kokoh 

kepada Allah tentang janji-Nya yang benar 

8. Hendaklah menerangkan mengajarkan ilmu yang diketahui  dan  

          janganlah menyembunyikan ilmu-ilmu itu 

9. Hendaklah berlaku tawadhu’ (rendah hati) 

10. Haruslah berlaku tenang, bersikap sopan, tertib dan bersungguh-sungguh 

11. Haruslah mempunyai cita-cita yang tinggi dan jiwa yang besar 

12. Haruslah berlaku sabar dan tabah dalam melaksanakan seruan Allah 

13. Harus bersifat takwa dan maunah, jujur dan terpercaya 

14. Harus berlaku ikhlas dalam amal perbuatan. 

 

Menurut Hamzah Ya’cub bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki setiap da’i, 

antara lain : 

1. Mengetahui al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pokok agama Islam 

2. Memiliki pengetahuan Islam yang berinduk kepada al-Quran dan Sunnah   

seperti: tafsir, ilmu hadis, sejarah kebudayaan Islam dan lain sebagainya 



3. Memiliki pengetahuan yang menjadi alat perlengkapan seperti teknik 

dakwah, ilmu jiwa (psikologi), sejarah, antropologi, perbandingan agama 

dll. 

4. Memahami umat yang akan diajak ke jalan yang diredhai Allah, demikian 

juga ilmu rethorika dan kepandaian berbicara dan mengarang 

5. Penyantun dan lapang dada 

6. Berani kepada siapa pun dalam menyatakan, membela dan 

mempertahankan kebenaran 

7. Memberi contoh dalam setiap medan kebaikan supaya paralel antara kata 

dan tindakannya 

8. Berakhlak baik sebagai seorang muslim 

9. Khalis berdakwah kepada Allah 

10. Mencintai kewajiban tugasnya sebagai da’i dan muballigh dan tidak 

gampang meninggalkan tugas tersebut. 

Da’i harus mempunyai akhlak yang baik dan menjauhkan akhlak yang 

buruk. Akhlak terpenting yang harus yang dimiliki dai diantaranya adalah :  

- Amanah  ( terpercaya ) 

- al-Shidq ( benar, jujur) 

- al-Shabr ( sabar, tabah) 

- al-Rahmah (kasih sayang) 

- Tawadhu’ (rendah hati, tidak sombong) 

- Ikhlas 

 

2. Mad’u (Objek Dakwah) 

 

 Al Mad’u adalah semua manusia, baik yang telah beragama Islam maupun 

non-muslim. Manusia dengan keaneka ragamannya menjadi objek dakwah, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Saba’ ayat 28;  

 وما أرسلناك  الا كافة للناس بشـيرا و نذيرا  و لكن اكثر الناس لا يعلمون.

         “Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya 

sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui” 

 



3. Metode Dakwah 

Kata methode berasal dari bahasa Latin (meta = menuruti, melalui; hodos = 

jalan, cara), artinya ialah : menuruti jalan atau cara. Jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan. Metode dakwah  adalah satu sistem atau tatacara 

menyampaikan dakwah yang tepat sasarannya, mudah dan gampang diterima, 

diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu metode dakwah 

mempunyai fungsi, antara lain :  

1. untuk memberi kemudahan bagi juru dakwah dalam menyampaikan materi 

dakwah, dan 

2.  untuk memberi kemudahan bagi objek dakwah dalam mendengar, menerima 

dan melaksanakan dakwah. 

 

Macam-Macam Metode Dakwah 

 Metode dakwah secara garis besarnya dilihat dari aspek objek (mad’u) dapat 

dibagi 3 bentuk, dari aspek objek ada 3,  dan dari aspek materi dakwah ada 2. 

Metode dakwah ditinjau dari objek dakwah (mad’u) dapat dikelompokan 

kepada 3 bentuk, berdasarkan surat al-Nahl ayat 125 : 

 ( 125ادع  الى سبيل ربك  بالحكمة  و الموعظة  الحسنة  و جادلهم بالتى هى احسن. )النحل:

“Serulah (panggilah) mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan 

pengajaran yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka menurut cara 

yang sebaik-baiknya” 

 

1) Metode Al-Hikmah 

Hikmah merupakan suatu term tentang karakteristik metode dakwah yang 

seolah-olah menunjukan metode dakwah praktis. Dengan demikian keahlian da’i 

melakukan cara-cara tertentu  kepada mad’u untuk mencapai tujuan dakwah sangat 

dibutuhkan.  

Menurut Sayyid Qutub, al-hikmah yaitu dakwah yang memperhatikan keadaan serta 

tingkat kecerdasan penerima dakwah. Memperhatikan kadar materi dakwah yang 

disampaikan kepada mereka, sehingga mereka merasa tidak dibebani dengan materi 

dakwah tersebut.  

Dapat dipahami bahwa al-hikmah adalah :  



    *keahlian da’i menyatukan sistim antara kemampuan teoritis dengan      

kemampuan praktis dalam berdakwah 

   * kemampuan da’i dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah    

      dengan kondisi objektif mad’u 

   * kemampun da’i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada  

      dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif.  

 

 

 

Bentuk-bentuk hikmah yang perlu diperhatikan da’i antara lain : 

a. hikmah dalam memilih kata yang tepat 

Qaulan Ma’rufan ) قولا معروفا ( : kata-kata yang telah dikenal baik secara umum.  

Qaulan Kariman  ) قولا كريما (  yaitu kata-kata yang mulia disampaikan kepada objek 

dakwah, terutama  ditujukan kepada orang tua.   

Qaulan Layyinan   ) قولا لينا (  yaitu kata- kata yang lemah lembut. Berbicara dengan 

lemah lembut, tanpa emosi, apalagi caci-maki. 

Qaulan Balighan ) قولا بليغا ( :  kata-kata yang jitu, yang sampai pada sasaran. 

Qaulan Maysuran )قولا ميسورا  ) : kata-kata yang mudah dipahami oleh mad’u.  

b. hikmah dalam mencari  persamaan Secara psikologis aspek persamaan sangat 

bermanfaat dalam menyampaikan dakwah, karena akan terasa lebih dekat dan 

mudah menerimanya. Mengusahakan tidak asing di tengah-tengah umat.  

 

c. hikmah kapan harus bicara dan kapan harus diam Hal ini telah dicontohkan 

oleh Rasulullah sewaktu menyampaikan dakwah kepada karib kerabat yang 

terdekat dengan cara menjamu makan di rumah beliau. Abu Jahal mengetahui 

maksud Nabi Muhammad yaitu dakwah, maka didahului dengan cara memaki-

maki Rasul di depan umum, namun Nabi tidak menjawab. Diam Rasulullah itu 

adalah dakwah. 

 

d. hikmah dalam cara berpisah (kesan terakhir yang menyintuh). Mengusakan 

kata perpisahan yang dapat menyintuh dan berkesan sehingga selalu teringat, hal 

ini akan menjadi dakwah secara beransur-ansur. 



 

2)  Metode Al-Mau’idzatil Hasanah 

Al-Mau’idzatil Hasanah dapat diartikan dengan nasehat, peringatan, pelajaran 

yang baik. Menurut A.Hasymi yaitu pelajaran yang indah yang senang orang 

mendengarkannya, yang memasuki sel-sel otak dan relung-relung hati. Sedangkan 

menurut Sayyid Qutub yaitu dakwah yang mampu meresap ke dalam hati dengan 

halus dan merasuk ke dalam perasaan dengan lemah lembut, tidak bersikap 

menghardik, memarahi dan mengancam serta tidak membuka aib penerima dakwah.  

 

3)  Metode Al-Mujadalah  

Dakwah dalam bentuk hubungan interaktif. Mujadalah berarti saling bertukar 

pendapat/pikiran atau diskusi antara da’i dengan mad’u. Metode ini hampir sama 

dengan Metode Dialogis. Bertukar pikiran berupa debat, bisa dan tepat dipakai 

dalam menghadapi golongan cerdik pandai. Bertukar pikiran soal jawab yang enteng-

enteng tepat dipakai kepada golongan awam. Tujuan perdebatan bukanlah mencapai 

kemenangan, tetapi penerimaan dan penyampaian kepada kebenaran. 

 

 

 

 Metode Dakwah ditinjau dari aspek subjek dakwah, dapat dikelompokan 

kepada 3 bentuk, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : 

ابى سعيد الخدرى ر.ض قال سمعت رسول الله ص.م يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستـطع فبلسانه فان لم    عن

 يستطع فبقلبه و ذالك اضعف الايمان. )رواه مسلم(

“Siapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah 

merubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, maka jika ia tidak sanggup, maka 

rubahlah dengan ucapannya, maka jika ia tidak sanggup, maka hendaklah 

dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. 

 

Dengan demikian ada 3 alternatif yaitu : 

1).  Merubah Kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) 

2).  Merubah kemungkaran dengan ucapan (kata-kata), nasehat 

3).  Merubah kemungkaran  dengan hati. 

 



 Metode dakwah ditinjau dari aspek materi dakwah, maka dapat 

dikelompokan pada dua, berdasar surat Saba’ ayat 28: 

          1). Tabsyir yaitu penyampaian berita gembira.  

          2). Tanzir yaitu penyampaian berita siksaan atau peringatan.  

 

4. Materi Dakwah 

 

 Materi dakwah adalah tema sentralnya dinul Islam yang bersumber dari al-

Quran dan Hadis tentang hal ihwal pri-kehidupan dan penghidupan manusia. Dalam 

hal ini pesan dakwah menjadi luas, yaitu seluas kehidupan manusia di dunia dan di 

akhirat. Secara umum dapat dikelompokan pada bidang aqidah, syariah dan akhlak.  

 

 Materi dakwah adalah pesan atau ajaran yang bersumber dari al-Quran dan 

hadis Rasulullah SAW yang akan disampaikan kepada umat manusia. Sebagaimana 

dijelaskan Endang Saifuddin Anshari, bahwa materi dakwah Islam ialah al-Islam (al-

Quran dan as-Sunnah) tentang pelbagai soal prikehidupan dan penghidupan manusia. 

   

Dalam ayat 125 surat al-Nahl, materi dakwah yang akan disampaikan adalah  sabili 

rabbik, Jalan Tuhan adalah din al-Islam secara keseluruhan yang sumber pokoknya 

adalah al-Quran dan as-Sunnah.  Ajaran Islam merupakan pedoman hidup manusia 

untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini materi dakwah 

menjadi luas, seluas kehidupan dunia dan akhirat 

  

5. Media Dakwah 

 

 Media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah. Ada media tradisional, seperti yang telah dilakukan Rasulullah saw 

yaitu bahasa, surat, pribadi beliau sendiri, utusan (diplomat). Pada umumnya da’i 

dapat menggunakan media tersebut melalui ceramah, khutbah dan pidato. 

 Disamping itu juga dapat digunakan media modern seperti mass media cetak 

seperti: majalah, surat kabar, buku, brosur dan media elektronik seperti: televisi, 

kaset rekaman/video, radio, internet, telpon seluler. 



  Termasuk juga  ke dalam media dakwah  adalah organisasi dimana organisasi 

ini dapat dijadikan alat untuk menyampaikan misi, visi dan orientasi dari orang yang 

bergabung dalam organisasi tersebut, seperti lembaga dakwah atau partai politik.  

 

6. Tujuan Dakwah 

Adapun mengenai tujuan dakwah, yaitu: pertama, mengubah pandangan hidup. 

Dalam QS. Al Anfal: 24 di sana di siratkan bahwa yang menjadi maksud dari 

dakwah adalah menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya. Hidup 

bukanlah makan, minum dan tidur saja. Manusia dituntut untuk mampu memaknai 

hidup yang dijalaninya. 

Kedua, mengeluarkan manusia dari gelap-gulita menuju terang-benderang. Ini 

diterangkan dalam firman Allah: "Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk 

mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang-benderang dengan izin 

Tuhan mereka kepada jalan yang perkasa, lagi terpuji." (QS. Ibrahim: 1)  

D. Urgensi dan Strategi Amar ma'ruf Nahi munkar 

Dalam Al-Qur'an dijumpai lafadz "amar ma'ruf nahi munkar" pada beberapa tempat. 

Sebagai contoh dalam QS. Ali Imran: 104: "Hendaklah ada di antara kalian 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung". 

Hasbi Ash Siddieqy menafsirkan ayat ini: "Hendaklah ada di antara kamu suatu 

golongan yang menyelesaikan urusan dawah, menyuruh ma'ruf (segala yang 

dipandang baik oleh syara` dan akal) dan mencegah yang munkar (segala yang 

dipandang tidak baik oleh syara` dan akal) mereka itulah orang yang beruntung." 

Dalam ayat lain disebutkan "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi umat 

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan 

beriman kepada Allah" (QS. Ali Imran: 110). Lafadz amar ma'ruf dan nahi munkar 

tersebut juga bisa ditemukan dalam QS. At Taubah: 71, Al Hajj: 41, Al-A'raf: 165, 

Al Maidah: 78-79 serta masih banyak lagi dalam surat yang lain. 



Bila dicermati, ayat-ayat di atas menyiratkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar 

merupakan perkara yang benar-benar urgen dan harus diimplementasikan dalam 

realitas kehidupan masyarakat. Secara global ayat-ayat tersebut menganjurkan 

terbentuknya suatu kelompok atau segolongan umat yang intens mengajak kepada 

kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Kelompok tersebut bisa berupa sebuah 

organisasi, badan hukum, partai ataupun hanya sekedar kumpulan individu-individu 

yang sevisi. Anjuran tersebut juga dikuatkan dengan hadits Rasulullah: "Barang 

siapa yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangannya, apabila tidak 

sanggup maka dengan lisannya, tidak sanggup juga maka dengan hatinya, itulah 

iman yang lemah." 

Dari ayat-ayat di atas dapat ditangkap bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar 

merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Allah dalam menilai kualitas 

suatu umat. Ketika mengangkat kualitas derajat suatu kaum ke dalam tingkatan yang 

tertinggi Allah berfirman: "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat 

manusia." Kemudian Allah menjelaskan alasan kebaikan itu pada kelanjutan ayat: 

"Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar." (QS. Ali Imran: 

110). Demikian juga dalam mengklasifikasikan suatu umat ke dalam derajat yang 

serendah-rendahnya, Allah menggunakan eksistensi amar ma'ruf nahi munkar 

sebagai parameter utama. Allah Swt. berfirman: "Telah dilaknati orang-orang kafir 

dari Bani Israil melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu 

disebabkan mereka durhaka dan selalu tidak melarang tindakan munkar yang 

mereka perbuat." (QS. Al Maidah 78-79). Dari sinipun sebenarnya sudah bisa 

dipahami sejauh mana tingkat urgensitas amar ma'ruf nahi munkar. 

Bila kandungan ayat-ayat amar ma'ruf nahi munkar dicermati, -terutama ayat 104 

dari QS. Ali Imran- dapat diketahui bahwa lafadz amar ma'ruf dan nahi munkar 

lebih didahulukan dari lafadz iman, padahal iman adalah sumber dari segala rupa 

taat. Hal ini dikarenakan amar ma'ruf nahi munkar adalah bentengnya iman, dan 

hanya dengannya iman akan terpelihara. Di samping itu, keimanan adalah perbuatan 

individual yang akibat langsungnya hanya kembali kepada diri si pelaku, sedangkan 

amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan yang berdimensi sosial yang dampaknya 

akan mengenai seluruh masyarakat dan juga merupakan hak bagi seluruh 

masyarakat. 



Buya Hamka berpendapat bahwa pokok dari amar ma'ruf adalah mentauhidkan 

Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan pokok dari nahi munkar adalah mencegah 

syirik kepada Allah. Implementasi amar ma'ruf nahi munkar ini pada dasarnya 

sejalan dengan pendapat khalayak yang dalam bahasa umumnya disebut dengan 

public opinion, sebab al ma'ruf adalah apa-apa yang disukai dan diingini oleh 

khalayak, sedang al munkar adalah segala apa yang tidak diingini oleh khalayak. 

Namun kelalaian dalam ber-amar ma'ruf telah memberikan kesempatan bagi 

timbulnya opini yang salah, sehingga yang ma'ruf terlihat sebagai kemunkaran dan 

yang munkar tampak sebagai hal yang ma'ruf. 

Konsisnten dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar adalah sangat penting dan 

merupakan suatu keharusan, sebab jika ditinggalkan oleh semua individu dalam 

sebuah masyarakat akan berakibat fatal yang ujung-ujungnya berakhir dengan 

hancurnya sistem dan tatanan masyarakat itu sendiri. Harus disadari bahwa 

masyarakat itu layaknya sebuah bangunan. Jika ada gangguan yang muncul di salah 

satu bagian, amar ma'ruf nahi munkar harus senantiasa diterapkan sebagai tindakan 

preventif melawan kerusakan. Mengenai hal ini Rasulullah Saw. memberikan tamsil: 

"Permisalan orang-orang yang mematuhi larangan Allah dan yang melanggar, 

ibarat suatu kaum yang berundi di dalam kapal. Di antara mereka ada yang di 

bawah. Orang-orang yang ada di bawah jika hendak mengambil air harus melawati 

orang-orang yang ada di atas meraka. Akhirnya mereka berkata 'Jika kita 

melubangi kapal bagian kita, niscaya kita tidak akan mengganggu orang yang di 

atas kita'. Jika orang yang di atas membiarkan mereka melubangi kapal, niscaya 

semua akan binasa. Tetapi jika orang yang di atas mencegah, maka mereka dan 

semuanya akan selamat." 

Suatu kaum yang senantiasa berpegang teguh pada prinsip ber-amar ma'ruf nahi 

munkar akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Swt. yang antara lain 

berupa:  

1. Ditinggikan derajatnya ke tingkatan yang setinggi-tingginya (QS. Ali Imran: 

110).  

2. Terhindar dari kebinasaan sebagaimana dibinasakannya Fir'aun beserta 

orang-orang yang berdiam diri ketika melihat kedzalimannya.  



3. Mendapatkan pahala berlipat dari Allah sebagaimana sabda Nabi Saw.: 

"Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan 

pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, 

tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun".  

4. Terhindar dari laknat Allah sebagai mana yang terjadi pada Bani Israil karena 

keengganan mereka dalam mencegah kemunkaran. (QS. Al-Maidah: 78-79).  

Secara prinsipil seorang Muslim dituntut untuk tegas dalam menyampaikan 

kebenaran dan melarang dari kemunkaran. Rasul Saw. bersabda: "Barang siapa di 

antara kamu menjumpai kemunkaran maka hendaklah ia rubah dengan tangan 

(kekuasaan)nya, apabila tidak mampu hendaklah dengan lisannya, dan jika masih 

belum mampu hendaklah ia menolak dengan hatinya. Dan (dengan hatinya) itu 

adalah selemah-lemahnya iman". Hadits ini memberikan dorongan kepada orang 

Muslim untuk ber-amar ma'ruf dengan kekuasaan dalam arti kedudukan dan 

kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Amar ma'ruf dan khususnya nahi 

munkar minimal diamalkan dengan lisan melalui nasihat yang baik, ceramah-

ceramah, ataupun khutbah-khutbah, sebab semua. Muslim tentunya tidak ingin bila 

hanya termasuk di dalam golongan yang lemah imannya. 

Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dengan metode yang tepat akan 

menghantarkan dan menyajikan ajaran Islam secara sempurna. Metode yang 

diterapkan dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar tersebut sebenarnya akan 

terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapi para 

da'i. Amar ma'ruf dan nahi munkar tidak bertujuan memperkosa fitrah seseorang 

untuk tunduk dan senantiasa mengikuti tanpa mengetahui hujjah yang dipakai, tetapi 

untuk memberikan koreksi dan membangkitkan kesadaran dalam diri seseorang akan 

kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. 

Ketegasan dalam menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar bukan berarti 

menghalalkan cara-cara yang radikal. Implementasinya harus dengan strategi yang 

halus dan menggunakan metode tadarruj (bertahap) agar tidak menimbulkan 

permusuhan dan keresahan di masyarakat. Penentuan strategi dan metode amar 

ma'ruf nahi munkar harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang 

dihadapi. Jangan sampai hanya karena kesalahan kecil dalam menyampaikan amar 



ma'ruf nahi munkar justru mengakibatkan kerusakan dalam satu umat dengan social 

cost yang tinggi. 

Dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar hendaknya memperhatikan 

beberapa poin yang insya Allah bisa diterapkan dalam berbagai bentuk masyarakat:  

1. Hendaknya amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan cara yang ihsan agar 

tidak berubah menjadi penelanjangan aib dan menyinggung perasaan orang 

lain. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun agar berbicara 

dengan lembut kepada Fir'aun (QS. Thaha: 44). “Maka berbicaralah kamu 

kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar 

atau takut.”  

2. Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial, maka sebelum 

memperbaiki orang lain seorang Muslim dituntut berintrospeksi dan berbenah 

diri, sebab cara amar ma'ruf yang baik adalah yang diiringi dengan 

keteladanan.  

3. Menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar disandarkan kepada keihklasan 

karena mengharap ridla Allah, bukan mencari popularitas dan dukungan 

politik.  

4. Amar ma'ruf nahi munkar dilakukan menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta 

diimplementasikan di dalam masyarakat secara berkesinambungan.  

Dalam menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, para da'i dituntut memiliki 

rasa tanggung jawab yang tinggi, baik kepada Allah maupun masyarakat dan negara. 

Bertanggung jawab kepada Allah dalam arti bahwa dakwah yang ia lakukan harus 

benar-benar ikhlas dan sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Al Qur'an dan 

Sunnah. Bertanggung jawab kepada masyarakat atau umat mengandung arti bahwa 

dakwah Islamiyah memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial umat yang 

bersangkutan. Bertanggung jawab kepada negara mengandung arti bahwa 

pengemban risalah senantiasa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku di negara 

dimana ia berdakwah. Jika dakwah dilakukan tanpa mengindahkan hukum positif 

yang berlaku dalam sebuah negara, maka kelancaran dakwah itu sendiri akan 

terhambat dan bisa kehilangan simpati dari masyarakat. (Hanung Hisbullah: 2005). 

       



E. Dakwah dan Kemanusiaan 

Berdasarkan informasi Al-Qur’an, ketika di alam arwah manusia telah 

melakukan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Perjanjian ini disebut 

perjanjian ketuhanan (‘ahd Allah) dan fitrah Allah. Nurcholish Madjid menyebutnya 

sebagai perjanjian primordial. Namun sayangnya, semua manusia lupa akan 

perjanjian itu setelah ruh bersatu dengan jasad, dalam proses kejadian manusia dan 

manusia lahir di alam dunia ini. Selanjutnya, Allah kemudian memberikan din fitrah 

(agama yang cocok dengan syahadah ketika di alam ruh). Dan din fitrah ini 

merupakan din al-Dakwah. Dengan demikian, dakwah diperlukan untuk 

mengaktualkan syahadah ilahiah ke dalam kenyataan hidup dan kehidupan manusia. 

Dalam banyak hal, manusia adalah makhluk problematik. Ini ditandai 

dengan banyaknya permasalahan yang dialaminya, yang semuanya bermuara pada 

sejumlah kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk material, ia membutuhkan 

hal-hal yang bersifat material pula seperti kebutuhan makan-minum, tempat 

berlindung, pemenuhan seks dan sebagainya. Sementara itu, sebagai makhluk 

immaterial, manusia juga membutuhkan hal-hal yang bersifat immaterial pula. 

Manusia membutuhkan rasa aman, dihargai, diapresiasi, dicintai, dan demikian 

seterusnya. Dan sebagai makhluk spiritual, sudah tentu manusia juga membutuhkan 

hal-hal yang bersifat spiritual pula, seperti kebutuhan untuk selalu dekat dan intim 

dengan Tuhan yang menciptakannya. Lebih jauh dari itu adalah bahwa manusia 

membutuhkan rasa aman dari hal apa pun yang akan membuat manusia menjadi 

tidak aman. Sekiranya dakwah dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan 

manusia dari posisi tidak selamat (tidak berislam) di hadapan Tuhan, maka 

kebutuhan manusia akan dakwah adalah sesuatu yang alami. 

Menurut pandangan Amien Rais, kebutuhan manusia terhadap dakwah 

disebabkan manusia itu tidak pernah dapat mengandalkan nasibnya hanya kepada 

akal dan nafsunya saja. Akal manusia bisa menyeleweng dari kebenaran dan bersifat 

serbanisbi, sedangkan nafsu manusia cenderung destruktif. Manusia memerlukan 

wahyu Ilahi, membutuhkan bimbingan Tuhan (divine guidance) dalam memecahkan 

masalah-masalah kehidupannya. Manusia belum tentu konstan berlaku sebagai 

manusia, bisa juga—pada momentum tertentu, pada situasi psikologis tertentu, pada 



situasi perhubungan sosial tertentu, pada peristiwa tertentu—berperilaku sebagai 

monster, kanibal, hewan, setan atau iblis. 

Dalam pendekatan eksistensialisme, dakwah Islam bisa dianggap sebagai 

salah satu kebutuhan umat Islam untuk meng-ada. Kita ber-Islam, maka kita ada. 

Namun sebagai doktrin, tidak adanya kebutuhan kita pada Islam tidak menyebabkan 

Islam itu ikut sirna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meneguhkan 

eksistensi diri kita sebagai Muslim adalah dengan melakukan dakwah. Namun, 

kebutuhan dakwah dalam konteks ini masih bersifat sepihak, artinya rasa kebutuhan 

itu ada karena adanya kesadaran diri seorang Muslim untuk ber-Islam. Namun 

bagaimana dengan manusia secara keseluruhan yang belum tentu Muslim semuanya? 

Kita memahami bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Otomatis, 

Islam tidak hanya memberikan kebaikan kepada umat Islam, tetapi kepada semua 

manusia, termasuk juga kepada alam semesta. Sebagai agen yang berusaha 

mentransmisi, mentransformasi dan menginternalisasi Islam kedalam kehidupan 

manusia, maka keberadaan dakwah tidak lagi menjadi kebutuhan umat Islam semata. 

Sebab secara mendasar, sebagai rahmatan lil ‘alamin, Islam semestinya mampu 

menjadi problem solver, inspirator dan motivator yang memiliki tujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang ideal, baik secara teologis maupun sosiologis. 

Di sinilah pentingnya memahami konsep amar ma’ruf nahyi munkar 

sebagai mekanisme umum dari aktivitas dakwah. Secara praktis, sebagaimana 

dipahami bahwa hakikat dakwah itu adalah amar ma’ruf (humanisasi), nahyi munkar 

(liberasi), menuju penciptaan masyarakat yang terbaik, khayr ummah 

(transendensi)—dalam pandangan Islam, maka tujuan dakwah dalam hal ini adalah 

melestarikan keteraturan alam, keteraturan peran fungsi-fungsi makhluk berdasarkan 

pada fitrahnya. Kita tentu sepakat bahwa kebaikan dan keburukan adalah dua hal 

yang selalu kita temui dalam semua dimensi kehidupan kita sebagai manusia. 

Kebaikan berpihak pada keteraturan, sementara keburukan akan menghantarkan kita 

pada ketidak-teraturan yang ujung-ujungnya, membawa kita pada kebinasaan. 

Secara umum, semua orang menghendaki keteraturan. Setiap manusia ingin 

menjalani kehidupannya tanpa masalah. Semua orang berharap menjalani kehidupan 

sesuai dengan yang diinginkannya. Kita berharap memiliki kawan yang baik, 



keluarga yang harmonis, prestasi yang baik, pemimpin yang adil-bijaksana, guru 

yang layak diteladani, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan keteraturan hidup, 

seperti halnya gerak matahari yang selalu teratur dalam porosnya. 

Dalam konteks ini, hampir tidak ada manusia tidak membutuhkan 

keteraturan kehidupan sebagai tujuan dakwah yang universal. Tidak ada yang 

berharap hutan dan gunung menjadi gundul, tidak pula mereka mengharapkan banjir. 

Namun pada kenyataannya, peristiwa ini selalu ada dan tidak dapat dihindari. Dan 

semua ini bermuara pada keserakahan manusia yang dalam perspektif dakwah 

dipandang sebagai masalah dakwah. 

Dengan demikian, semua permasalahan kemanusiaan dapat dianggap 

sebagai masalah dakwah, mengingat dakwah itu sendiri ditujukan untuk kepentingan 

manusia dalam menciptakan keteraturan dalam hidupnya. Dalam konteks ini, rasa-

rasanya tidak ada manusia yang tidak butuh pada dakwah. Maka, dakwah Islam 

adalah salah satu alternatif terbaik yang dapat diambil manusia—tidak hanya 

Muslim—untuk menyeimbangkan keteraturan kehidupan yang telah carut-marut oleh 

manusia itu sendiri yang hampir seluruh aktivitas kehidupannya didominasi oleh akal 

dan nafsu. 

 

F. Kode  Etik  Dakwah / Etika Khutbah 

 

 Kode etik dakwah/etika khutbah adalah rambu-rambu etis yang harus dimiliki 

seorang juru dakwah/khatib. Dalam berdakwah terdapat beberapa etika  yang 

merupakan rambu-rambu etis, sehingga dapat dihasilkan dakwah yang bersifat 

responsif. Seorang da’i/khatib dituntut untuk memiliki etika-etika yang terpuji  dan 

menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tercela. 

 Kode etik dakwah/etika khutbah secara umum adalah etika Islam itu sendiri, 

di mana seorang da’i/khatib sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki etika-

etika yang  terpuji dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang  tercela. Namun 

secara khusus, dalam dakwah terdapat etika-etika tersendiri, seperti dicontohkan 

Nabi SAW 

 

 



 Pada dasarnya kode etik dakwah/khutbah adalah bersumber pada al-Quran 

dan sunnah, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam 

melaksanakan dakwah. Adapun bentuk-bentuk rambu etis adalah antara lain: 

 

1. Tidak Memisahkan antara Ucapan dan Perbuatan 

  

Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah tidak pernah memisahkan 

antara apa yang beliau katakan dengan apa yang  beliau kerjakan. Artinya apa yang 

beliau perintahkan beliau mengerjakannya, dan apa yang beliau larang beliau juga 

meninggalkannya. 

 Para da’i hendaknya mencontoh Rasulullah dalam melaksanakan dakwah, 

seperti tidak memisahkan antara apa yang ia katakan dengan apa yang yang ia 

kerjakan, dalam artian apa saja yang diperintahkan kepada mad’u, harus pula 

dikerjakan dan apa saja yang dicegah harus ditinggalkan. Kode etik ini bersumber 

pada firman Allah dalam surat al-Saff ayat 2-3: 

 لوا مالا تفعلون.ياايها الذين امنوا لم  تقولون مالا تفعلون.  كبر مقتا عند الله ان تقو 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak 

kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu 

mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. 

 Dari ayat di atas dapat dipahami dakwah itu haruslah dimulai dari pribadi  

da’i. Da’i perlu menjadi seorang muslim yang baik sebelum dirinya mengemban 

tugas dakwah. Etika dakwah seperti ini merupakan suatu keharusan bagi para da’i. 

Tanpa hal itu sulit rasanya dakwah mereka dapat berhasil, sebagaimana Allah 

mengecam orang-orang yang hanya pandai berbicara tetapi tidak melakukannya. 

 

2. Tidak Melakukan Toleransi Aqidah 

 

Toleransi (tasamuh) memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam 

batas-batas tertentu dan tidak menyangkut masalah aqidah. Dalam masalah agama 

aqidah, Islam memberikan garis tegas untuk tidak bertoleransi, kompromi dan 

sebagainya.  

 Ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Makkah, orang-orang 

musyrikin mencoba mengajak Nabi SAW untuk melakukan kompromi keagamaan. 



Kata mereka, “Wahai Muhammad, ikutilah agama kami, kami pun akan mengikuti 

agama kamu. Kamu menyembah tuhan-tuhan kami selama satu tahun, nanti kami 

juga menyembah Tuhanmu selama satu tahun pula. Apabila ternyata agamamu yang 

benar, maka kami pun sudah memperoleh kebenaran itu. Dan apabila ternyata agama 

kami yang benar, maka kamu pun telah memperoleh kebenaran itu”.  

 Mendengar ajakan itu Nabi SAW berkata: “Saya mohon perlindungan Allah 

agar tidak mempersekutukanNya dengan yang lain”. Kemudian turunlah surat al-

Kafirun, yang intinya orang-orang muslim tidak diperkenankan menyembah 

sesembahan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak perlu menyembah 

sesembahan orang-orang muslim”. Firman Allah dalam surat al-Kafirun ayat 1- 6: 

 

قل ياايها الكافرون. لا اعبد ما تعبدون . و لا انتم عابدون ما اعبد. و لا انا عابد ما عبدتم. و لا انتم عابدون ما اعبد. لكم  

 دينكم ولي دين. 

Artinya : Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,  aku tidak akan menyembah apa yang 

kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah,. Dan 

aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu 

tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”. 

 

 Pada tataran ini, da’i haruslah teguh dan tegas dalam mempertahankan prinsip 

aqidahnya  tampil dengan penuh kejujuran dan menyampaikan dakwahnya.  

 

3. Tidak mencerca sesembahan non-muslim 

 

Da’i dalam berdakwah dilarang mencerca atau menghina agama yang lain, 

karena tindakan itu tidak etis dan dapat menimbulkan permusuhan. Dengan mencerca 

berhala-berhala sesembahan orang musyrikin  akan menyebabkan orang-orang 

musyrik itu berbalik  mencela Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-

An’am ayat 108: 

 ون  الله  فيسبوا الله  عدوا  بغير  علم ولا تبسوا  الذين يدعون من د

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan. 



 

 Dalam berdakwah, da’i harus menyebarkan ajaran Islam dengan cara bijak, 

menghargai keyakinan orang lain, dan bukan cara menyebabkan kejelekan terhadap 

umat lain.  Da’i tidak boleh menghujat melecehkan orang  atau agama lain, sebab 

bisa jadi mereka yang dihujat  dan dilecehkan  itu lebih baik daripada mereka yang 

menghujat dan melecehkan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujuran ayat 

11: 

ياايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى ان يكن  خيرا منهن و لا تلمزوا  

 د  الايمان  و من لم يتب فأولئك  هم الظالمون. أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب يئس الاسم الفسوق بع 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan kamu memandang 

enteng pada segolongan lainnya, kalau-kalau golongan yang dipandang 

enteng itu lebih baik dari golongan yang  memandang enteng. Janganlah 

kamu segolongan wanita memandang enteng golongan wanita yang 

lainnya, kalau-kalau wanita yang dipandang itu lebih baik dari wanita yang 

memandang enteng. Dan janganloah kamu mencela dirimu sendiri. Dan 

janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang bjuruk. Seburuk-

buruk panggilan adalah kefasikan sesudah beriman, maka mereka itulah 

orang-orang zalim. 

 

Khatib perlu ingat bahwa tugasnya mengajak bukan mengejek, merangkul 

bukan memukul, mencari kawan bukan mencari lawan, mempertemukan yang telah 

pecah dan menghubungkan apa yang telah putus demi terciptanya rasa kesatuan dan 

persatuan. 

 

4. Tidak melakukan diskriminasi Sosial 

 

 Da’i tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih antara sesama sasaran 

dakwah. Dalam melaksanakan dakwah jangan melakukan diskriminasi sosial di 

antara orang-orang yang didakwahinya. Da’i tidak diperkenankan mementingkan 

orang-orang kelas elite, kaya saja, sementara orang-orang kelas bawah, miskin, 

marjinal (pinggiran)  diabaikan. Semua mad’u  harus mendapatkan perlakuan yang 

sama, karena keadilan sangatlah penting dalam dakwah Islam.  



 Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dikritik Allah, karena beliau kurang 

memperhatikan orang mukminn yang berasal dari kelas bawah. Yaitu ketika Nabi 

SAW sedang menerima tamu yang  terdiri dari para pembesar Suku Quraisy, antara 

lain ‘Utbah bin Rabiah, Abu Jahl, Abbas bin  Abd  al-Muttalib, Ubay bin Khalf, dan 

Umayyah bin Khalf, tiba-tiba seorang yang miskin lagi buta yang bernama Abdullah 

bin Ummi Maktum datang menghadap beliau. 

 Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu tidak tahu bahwa Nabi SAW 

sedang menerima tamu pembesar-pembesar Quraisy minta  kepada beliau agar mau 

mengajarkan agama slam kepadanya. Nabi SAW tidak memberikan jawaban apa-apa 

sehingga Abdullah bin Ummi Maktum mengulangi permintaannya berkali-kali. 

 Akhirnya Nabi SAW merassa kesal, mukanya cemberut, dan berpaling tidfak 

mau melayaninya dan hanya melayani pembesar-pembesar Qurakisy tadi. Sikap Nabi 

SAW ini akhirnya dikritik Allah, dengan menurunkan ayat berikut: 

 (2-1الاعـمى . ) عبس : عـبـس  و تـولى.  ان جاءه  

Artinya : Dia (Muhammad)  bermuka masam dan berpaling, karena telah datang 

seorang buta kepadanya 

Maka sejak saat itu, apabila Abdullah bin Ummi Maktum datang  menghadap 

Nabi SAW, beliau selalu menyambut dan menghormatinya, seraya berkata, “Selamat 

datang wahai orang yang telah menyebabkan diriku ditegur Allah”. 

Sementera itu Nabi SAW diperintahkan untuk selalu sabar dalam mengawani 

orang-orang yang lemah. Tidak boleh meninggalkan mereka untuk pindah kepada 

orang-orang kelas elite karena ingin meraih harta dunia saja, dan beliau juga tidak 

dibolehkan mengikuti orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, sebagaimana 

firman Allah: 

و لا تطع  وصبر نفسك  مع  الذين يدعون ربهم بالغدوة  و العشى يريدون  وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد  زينة  الحياة الدنيا  

 من اغفلنا قلبه عن ذكر نا واتبع هواه وكان امره فرطا.

Artinya: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

kepada Tuhanmu pagi dan sore dengan mengharapkan ridha-Nya, dan 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharapkan 

perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang 

hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti hawa 

nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. 

 



5. Tidak Berteman dengan Pelaku Maksiat 

 

 Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ternyata Nabi Muhammad tidak 

pernah berkawan, apalagi berkolusi dengan para pelaku maksiat. Oleh sebab itu para 

da’i  sebaiknya juga tidak berteman dengan pelaku maksiat. Sebab berteman dengan 

pelaku makskiat akan  berdampak  negatif.  

 Berteman dengan pelaku maksiat dikhawatikan akan berdampak buruk atau 

serius. Karena orang bermaksiat itu beranggapan bahwa seakan-akan perbuatan 

maksiatnya direstui oleh  da’i, pada sisi lain  integritas seorang da’i akan berkurang 

di masyarakat. Kode etik ini berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 78: 

 لعن  الذين  كفروا  من بنى اسرائيل على لسان  داود و عيسى ابن مريم ذلك بما عـصوا و كانوا يعتدون. 

Artinya : Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan 

‘Isa  bin  Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui 

batas. 

 

 Dalam  konteks ini jika da’i terpaksa harus terjun ke lingkungan pelaku 

maksiat maka da’i harus mampu menjaga dirinya serta mengukur kemampuannya  

agar tidak  terjebak dengan perbuatan maksiat atau dengan istilah “jangan tukang 

pancing dilarikan ikan”. 

 

7. Da’i/Khatib Tidak Menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui 

 

 Da’i adalah penyampai ajaran Islam. Ajaran itu berisi hukum-hukum halal 

dan haram dan hal-hal kemashlahatan kehidupan manusia. Apabila da’i yang 

menyampaikan susuatu hukum, sementara ia tidak mengetahui hukum itu, pastilah ia 

akan menyesatkan  umat. Da’i tidak boleh asal jawab atau menjawab pertanyaan 

orang menurut seleranya sendiri tanpa ada dasar hukumnya.  Apabila memang tidak 

mengetahuinya dengan baik, maka ia lebih baik mengatakan “tidak tahu” atau 

wallahu a’lam. Dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam surat  al-Isra: 36: 

 به علم ان  السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.  و لا تقف ما ليس لك

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Karena 

sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati; semua itu akan diminta 

pertanggungjawabanya 



 

G. Adab Mengutarakan Khutbah 

 

 Khutbah Jumat diutarakan dalam bentuk  percakapan  bukan dalam bentuk 

bacaan. Khatib  harus menyadari bahwa kesuksesan sebagian besar tergantung pada 

kepandaiannya dalam mengutarakan khutbahnya. Oleh sebab itu harus 

memperhatikan tata tertib dalam mengutarakan khutbah, diatantaranya: 

 

1. Pakaian 

 

 Khatib harus menyadari bahwa sebelum jamaah mendengarkan suaranya, 

sudah lebih dahulu mata mereka dirangsang dengan pakaian. Untuk khatib 

berpakaian yang pantas dan rapi sesuai dengan kebiasaan suatu daerah tempat ia 

berkhutbah. Misalnya ada daerah yang menilai kewibawaan khatib terletak pada 

pecinya, dan ada lagi yang menilai kain sarung lebih berwibawa dari pantolan. Ada 

pula daerah yang menurut tradisinya, khatib naik mimbar harus memakai baju jubah 

dan sorban. Dari kesemuanya itu hendaknya jadi perhatian bagi khatib sehingga 

jangan sampai terjadi timbul perasaan antipati jamaah melihat pakaiannya sebelum 

mereka mendengar khutbahnya. 

 

2. Raut muka 

 

 Setelah dirangsang melalui pakaian, jamaah mengarahkan perhatiannya 

kepada raut muka atau wajah khatib pada waktu menaiki mimbar. Maka untuk itu 

sedapat mungkin khatib harus mebnunjukan sikap dan wajah yang riang gembira. 

Jangan sekali-kali ia memperlihatkan wajah merengut, marah atau sedih.  

 

3. Kewibawaan 

 

 Kalau sudah berdiridi atas mimbar khatib harus menyadari bahwa dia sedang 

berada di meja ujian dan jamaah adalah “tim penguji” yang akan menilai segala 

gterak geriknya. Oleh sebab itu ia harus menghindari segala perbuatan iseng yan g 

tidak perlu, misalnya pakaiannya berulang kali diutak atik. Kancing bajunya dibuka 

dan dipasang kembali, pecinya berulang kali dicopot dan dibetulkan letaknya. 



Demikian juga ia harus menghindari kesibukan menggaruk-garuk bagian badannya 

yang terasa gatal dan lain-lain. 

 Dari kesemuanya itu supaya dihindari bagi setiap khatib demi menjaga 

wibawa, sebab kalau yang demikian terjadi bisa mengurangi perhatian jamaah 

kepada khatib itu sendiri. 

 

4. Suara 

 

 Dalam mengutarakan khutbah khatib harus menjaga suaranya agar 

kedengarnnya lembut dan menyenangkan. Jangan terlalu keras sehingga  melengking 

menyakitkan telinga, dan jangan pula terlalu lemah sehingga  tidak terdengar oleh 

jamaah yang tempatnya agak jauh.  

 Khatib harus mengerti penggunaan perngeras suara.  Kadang-kadang para 

jamaah pada suatu masjid banyak, bahkan sampai ke luar, maka diperlukan pengeras 

suara (mikropon) agar uraian khutbah itu dapat sama-sama didengar oleh jamaah 

jumat.  Untuk itu khatib perlu memperhatikan teknis berbicara di depan atau di muka 

mikropon. Seperti khatib mengawasi jarak antara mulutnya dengan mikropon itu 

tetap (konstan), kira-kira yang efektif paling dekat 20 cm dan paling jauh 30 cm.  

  

5. Menguasai bahan 

 

 Sebelum memulai khutbah khatib harus menguasai bahan khutbahnya, 

terutama ayat-ayat al-Quran dan hadis harus dikuasai bahasa Arabnya dengan baik 

dan berikut terjemahannya. Demikian juga muqaddimah yang berisikan “Hamdalah, 

syahadat dan salawat” harus dihafal bahasa Arabnya, jangan sampai khatib tersalah 

mengutarakannya. Hal ini sangat diperlukan disamping menguasai materinya. 

 

6. Mengarahkan pandang secara adil 

 

 Khatib harus memperhatikan jamaah dengan adil. Untuk itu ia harus 

mengarahkan perhatiannya  ke sana ke mari silih berganti dan jangan sampai 

memandang ke satu pihak saja. Khatib harus sadar, bahwa semua jamaah 

mengarahkan pandangan kepadanya. Dan akan merasa kecewa sekali, kalau di antara 

mereka ada yang hanya dapat melihat telinganya saja. 



 

Sunnah Khutbah 

 

 Ada beberapa sunnah khutbah, antara lain: 

 

1. Khatib harus suci dan menutup aurat 

2. Ada mimbar. Letak mimbar sebeleh kanan dari tempat shalat imam 

(mihrab) dan jaraknya kira-kira 1 atau 2 jengkal darinya 

3. Menghadap ke jamaah tidak satu arah 

4. Mengucapkan salam kepada jamaah dari mimbar 

5. Khatib duduk di mimbar 

6. Khutbah dimulai dengan hamdalah dan sanjungan kepada Allah, 

syahadatain, shalawat pada Nabi Muhammad SAW, mauizhah/memberi 

pelajaran dan peringatan, membaca satu ayat dari Al-Quran pada salah satu 

khutbah dari dua khutbah, duduk antara dua khutbah, mengulang hamdalah 

dan sanjungan, shalawat pada Nabi Muhammad SAW pada permulaan 

khutbah kedua, do’a untuk orang mukmin/mukminat dan memohon nikmat 

dan ampunan serta dijauhkan dari marabahaya dan terjauh dari penyakit. 

7. Khatib mendengar dan memperhatikan jamaah serta mengeraskan suaranya 

8. Memendekan khutbah 

9. Khatib setelah turun mimbar segera shalat Jumat sesudah iqamat (seolah-

olah tidak ada batas antara khutbah dengan shalat) 

 

        

Beberapa yang harus dihindari dalam berkhutbah 

 

 Khutbah Jum’at  jauh berbeda dengan ceramah lainnya, dia sangat terikat 

kepada peraturan-peraturan tertentu. Untuk itu ada beberapa yang harus dimiliki dan 

dihindari bagi setiap khatib dalam pelaksanaan khutbah, diantaranya: 

 

1. Khutbah jangan terlalu panjang 

  

Setiap khatib harus menyadari, bahwa waktu Jumat itu umumnya jamaah 

Jumat sebelumnya sangat cape dan  letih karena kesibukannya masing-masing. 



Ditambah lagi cuaca sangat panas, maka tidak sepantasnya khutbah terlalu panjang. 

Kata Nabi sedapat mungkin khutbah lebih pendek dari shalat, sesuai dengan 

sabdanya: 

 

عن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ص م يقول  ان طول صلَة الرجل واقصر  

 خطبته مئنة من فقهه فاطيلوا الصلَة واقصروا الخطبة. رواه مسلم.

 

Artinya: Abu Yaqdzan Ammar bin Yasir r.a berkata: saya telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya panjang shalat seseorang dan 

singat khutbah itu membuktikan  pemahaman agamanya dalam, maka 

panjangkanlah shalatmu dan singkatkan khutbahmu. 

 

2. Memancing ketawa dan keributan 

  

Khatib jangan sampai mengeluarkan ungkapan, contoh-contoh, humor dan 

lain-lain sebaginya yang bisa menimbulkan ketawa dan keributan jamaah Jumat. 

Nabi memperingatkan jangan berbicara sewaktu khatib berkhutbah, malah menyuruh 

orang lain dia karena dia berbuat keributan sudah dipandang sia-sia saja Jumatnya, 

apalagi kalau khatib sendiri yang menjadi sumber keributan. Sabda nabi: 

 

 قال النبي ص م : اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة و الامام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة.

Artinya: Berkata Nabi SAW apabila engkau berkata kepada temanmu; “diamlah” 

ketika imam berkhutbah, maka kamu telah membuat sia-sia.  

 

3. Mengemukakan masalah khilafiyah 

  

Masalah khilafiyah pemecahannya menghendaki waktu yang panjang. 

Sedangkan khutbah Jumat waktunya sangat pendek. Untuk itu tidak ada gunanya  

dikemukakan melalui khutbah jumat, bahkan akan menimbulkan fitnah dan 

perpecahan bagi jamaah. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DAKWAH DALAM  BERBAGAI PEMIKIRAN 

 

A. Dakwah dalam Ilmu klasik 

Dakwah pada hakikatnya adalah  upaya untuk menumbuhkan kecenderungan dan 

ketertarikan kepada jalan Allah. Menurut istilah, dakwah ialah mengajak manusia untuk 

kebaikan serta membimbing kepada petunjuk yang benar dengan cara beramar ma’ruf nahi 

munkar. 

Allah Swt. menciptakan manusia dan menganugerahinya akal dengan maksud agar 

manusia dapat mengatur berbagai urusan untuk kemaslahatannya di dunia dan supaya mendapat 

hidayah. Tetapi perlu juga disadari bahwa Allah Swt. juga memberikan potensi kepada setiap 

manusia sesuatu yang merupakan lawan akalnya yaitu hawa nafsu yang dapat merusak, 

mengarahkan kepada hal-hal yang menyesatkan. 

Untuk menghindari manusia dari belenggu hawa nafsu, maka diperlukan serangkaian 

aktivitas dakwah yang benar-benar dapat membimbing umat ke arah yang positif. Oleh karena 

itu dakwah Islam tidak hanya terbatas pada aktivitas lisan semata, tetapi mencakup seluruh 

aktivitas baik  aktivitas lisan (lisan al-hal) maupun aktivitas perbuatan (lisan al-maqal) yang 

ditujukan dalam rangka menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan pada Islam.     

Komitmen seorang muslim dengan gerakan dakwah Islam mengharuskan dirinya untuk 

memberikan “contoh yang hidup” dari apa yang diserukannya melalui lisannya, sekaligus 

memberikan gambaran Islam sejati melalui keterikatannya secara benar dengan Islam itu sendiri. 

Dakwah Islam bukan hanya serangkaian kata yang diulang-ulang atau pidato agitatif memukau 

umat. Juga bukan serentetan filsafat pemikiran yang menerawang, namun tidak pernah 

melahirkan  suatu realita dalam kehidupan. 

Dakwah Islam adalah dakwah yang bersifat amaliyah yang mewujudkan sosok gerakan 

keteladanan yang menjanjikan satu jaminan kepercayaan kepada umat manusia tentang apa yang 

didambakan jiwa dan apa yang dipandang oleh akal dan rohani mereka sebagai ketentraman dan 

ketenangan batin, petunjuk dan nilai kebenaran serta kebaikan dalam realita kehidupan. 

Dakwah Islam datang membawa prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai luhur (etik) yang 

telah diamalkan oleh para muballig dan muballighat dalam kurun waktu yang telah lalu, sehingga 



ucapan-ucapannya seakan meresap kedalam jiwa kaum muslimin dan diterima sebagai sebuah 

petunjuk kepada kebenaran. 

 

Dakwah selalu menarik untuk dibicarakan dan sampai sekarang tetap mengundang 

perdebatan di kalangan para ahli. Pembicaraan tentang dakwah biasanya berkisar pada dua 

aspek: Pertama  Dakwah sebagai tugas keagamaan. Kedua Dakwah sebagai suatu disiplin ilmu, 

dan ini yang banyak  dipermasalahkan di kalangan akademisi akhir-akhir ini. 

 

Kedua aspek kajian dakwah ini punya sejarahnya sendiri. Akan tetapi yang jelas aspek 

kedua baru dibicarakan belakangan, sedangkan aspek  pertama telah lama menjadi bahan kajian 

di kalangan para ahli. Pembahasan tentang  masalah ini muncul sejalan dengan munculnya ilmu-

ilmu Islam lain seperti tafsir, hadis, kalam, fikih dan bahasa Arab. Pembahasan tersebut 

belumlah merupakan pembahasan yang berdiri sendiri, akan tetapi terpencar-pencar dalam 

berbagai kajian ilmu-ilmu tersebut.  

 

Dalam pembahasan dakwah  sebagai bagian dari beberapa ilmu keislaman klasik dapat 

dikelompokan sebagai berikut: 

 

1. Dakwah dalam  Kajian Tafsir 

 Dakwah sudah dibicarakan dalam kitab-kitab tafsir sejak masa-masa awal sejarah Islam. 

Hal-ihwal dakwah dibicarakan dalam hubungannya dengan ayat-ayat dakwah. Aspek dakwah 

yang dibicarakan sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Pada ayat tertentu dibahas 

hukum melaksanakan dakwah. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam penafsiran ayat 104 surat Ali 

Imran. Al-Qurtubi dalam tafsirnya  al-Jami’ li Ahkam al Quran, ketika menjelaskan lafaz  

minkum  ia mengatakan bahwa kata min dalam ayat ini adalah untuk menunjukan sebahagian (li 

al-ta’idh). Artinya juru dakwah itu mestilah dari kalangan ulama, sedangkan masyarakat itu tidak 

semuanya ulama. Dengan demikian mufassir ini menarik kesimpulan hukum bahwa tugas amar 

makruf nahi munkar itu adalah fardhu kifayah. (al-Qurtubi: 1993). Mufassir Ismail ibn Kasir 

menjelaskan bahwa setiap pribadi muslim wajib berdakwah, namun secara khusus tugas itu 

diurus oleh kelompok umat Islam. (Ibn Katsir: 1969). 



 Pada ayat lain dibicarakan tentang metode atau cara berdakwah.  Hal ini dapat dilihat 

misalnya dalam penafsiran ayat 125 surat al-Nahl. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam ayat ini 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umat manusia ke jalan 

Allah dan syari’at-Nya dengan cara halus dan lemah lembut, tidak boleh dengan kasar dan keras. 

Begitu pula yang pantas dilakukan oleh kaum muslimin dalam memberikan pengajaran kepada 

sesama umat  sampai hari kiamat. (al-Qurtubi: 1993). 

  

2. Dakwah dalam Kajian Hadis 

Dalam kitab-kitab hadis tidak terdapat bab khusus dengan judul dakwah, dalam arti  al-

da’wah ila Allah atau al-da’wah ila al-slam. Kalaupun ditemukan suatu bab dengan judul Kitab 

al-Da’wat, maka istilah tersebut bukanlah berarti dakwah sebagaimana yang dipahami dalam 

terminologi ilmu dakwah, melainkan dakwah dalam arti kata da’wah  (دعوة ) dalam bentuk 

masdar (kata jadian) yang terdapat dalam teks-teks hadis, pada umumnya mengandung salah satu 

dari dua arti: undangan untuk menghadiri jamuan dan do’a. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam 

lafaz  ijabat al-da’wah, sebagaimana yang terdapat dalam teks hadis tentang hak seorang muslim 

terhadap muslim lainnya. 

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام و عيادة المريض و اتباع الجنازة  و اجابة  

 الدعوة  و تشميت  العاطس. رواه لبخارى و مسلم

 

 Di sini dakwah berarti undangan makan, jamuan ataupun kenduri. (al-Nawawi: t.th).  Dakwah 

dengan arti do’a dapat dilihat misalnya dalam teks hadis : و اتق  دعوة  المـظـلوم  yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim dari Mu’az ibn Jabal. Hadis ini berarti : dan hati-hatilah kamu terhadap 

do’a orang yang teraniaya. 

 

 Kata dakwah dalam konteks  da’wah ila Allah ditemukan dalam teks hadis   ...اجورهم شيئا . 

Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Contoh kedua terdapat dalam penggalan hadis: 

  ..ثم ادعهم الى الاسلام واخيهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى...

Hadis riwayat Bukhari dan Abu al-‘Abbas RA. 

 

 Dalam kitab-kitab hadis, topik khusus untuk bab hadis-hadis yang berhubungan 

dengan dakwah adalah  al-amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar. Hal ini dapat dilihat 



misalnya dalam kitab: Riyad al-Shalihin karya Imam al-Nawawi (w. 676 H), Jami’ al-Usul min 

Hadis al-Rasul karya Muhammad ibn al-Asir al-Jaziri (w.906 H) yang belakangan disistematisir  

menurut urutan huruf Hijaiyah oleh Syarf al-Daiba’ al-Syaibani (w.944 H) dengan judul  Taisir 

al-Wusul ila Jami’ Usul min Hadis al-Rasul. Akan tetapi dalam kitab-kitab hadis yang tujuh 

hadis-hadis amar makruf nahi munkar tersebut terdapagt dalam kitab al-Iman (Shahih Muslim), 

kitab al-Iman wa Syarai’uh (Sunan al-Nasai), kitab al-Fitan (Sunan al-Turmizi dan Sunan Ibn 

Majah) dan kitab Baqi Musnad al-Muksirin (Musnad al Imam Ahmad). Yang dimaksudkan di 

sini adalah hadis   بيده فليغيره   منكرا  منكم  راى  -Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, al .من 

Turmizi, al-Nasai dan Ibn Majjah dengan rekaksi yang sedikit berveda, akan tetapi semua rantai 

sanadnya bersumber dari Abu Sa’id al-Khudri 

 

 Di dalam bab tersebut tercantum sejumlah teks hadis yang menjelaskan perintah 

melakukan amar makruf nahi munkar, ancaman bagi umat Islam yuang mengabaikannya, cara-

cara melaksanakannya dan sebagainya. Bila yang hendak dicari tersebut adalah hadis yang 

langsung menggunakan kata yang akar katanya  دعا maka teks hadis  tersebut bisa ditemukan 

dalam bab yang berjudul  al-Dalalah ‘ala Khair wa al-Du’a ila al-Huda wa al-Dalalah. 

Pembahasan dan pemikian tentang dakwah dapat dijumpai dalam kitab-kitab syarh hadis untuk 

kitab-kitab  hadis di atas. Sama halnya dengan kajian tafsir, pembahasan dakwah dalam kitab-

kitab hadis tentu saja kandungan dan kongteks hadis yang disyarah. 

 

3. Dakwah dalam Kajian ilmu Kalam  

 Pembahasan tentang dakwah dalam literatur ilmu kalam dapat ditemukan pada kitab-

kitab ilmu kalam karya golongan Mu’tazilah, yaitu dalam uraian amar makruf nahi munkar. 

Manurut aliran ini amar makruf nahi munkar merupakan salah satu pokok ajaran Islam.  Dalam 

ajaran Mu’tazilah termasuk salah satu di antara lima ajaran dasar mereka yang dikenal dengan 

istilah  al-usul al-khamsah.  Menurut abu al-Hasan al-Khayyat  tidak seorangpun yang berhak 

diakui sebagai  Mu’tazilah sebelum memiliki lima pokok ajarannya itu, yaitu  al-Tauhid, al-‘Adl, 

al-Wa’d wa al-Wa’id, al-Manzilatain  dan al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar (Abu 

Zahrah:t.th). 

 Ajaran dasar kelima dibahas oleh kalangan Mu’tazilah dari tiga aspek.  

Pertama dari segi kedudukan dan hukumnya dalam Islam,  



Kedua, dari segi  materinya, dan 

Ketiga, cara pelaksanaannya. 

 Dari segi kedudukan dan hukumnya, mereka memandang bahwa amar makruf dan nahi 

munkar ini merupakan tugas semua muslim, demi tegaknya dakwah Islam. Setiap muslim wajib 

menyuruh  orang lain berbuat baik dan melarang mereka berbuat jahat.  

Dari segi materinya, mereka membahas tentang cakupan makna  al-ma’ruf  dan al-

munkar.  Makruf menurut mu’tazilah  adalah setiap perbuatan yang dipandang baik oleh 

pelakunya atau yang ia tunjukkan kebaikannya.. Sebalikbnya yang munkar menurut mu’tazilah 

adalah setiap perbuatan yang dipandang jelek oleh pelakunya atau yang ia tunjukan kejelekannya 

(al-Qadi al-Jabbar: 1965).  

 Adapun cara pelaksanaan  amar makruf dan nahi munkar itu menurut mu’tazilah, kalau 

bisa cukup dengan seruan saja. Akan tetapi bila cara ini tidak mempan, bila dipandang perlu 

digtegakkan dengan kekerasan. Sejarah membuktikan bahwa golongan mu’tazilah pernah 

menggunakan kekerasan dalam menyiarkan ajaran-ajarannya.(Harun Nasution: 1986). 

 

4. Dakwah dalam Kajian Fiqih 

 Dalam literatur fiqih klasik, khususnya fiqih Sunni, tidak ditemukan bab khusus 

tentang dakwah. Bila dalam masalah-masalah taharah, shalat, zakat, puasa, haji dan munakahah 

ditemukan silang pendapat di kalangan fuqaha Sunni, seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’i dan 

Ahmad ibn Hanbal, maka tidak demikian halnya dengan dakwah. Dalam buku-buku dakwah, 

ketika pembicaraan berkisar tentang hukum dakwah, pendapat yang dikemukakan bukanlah 

pendapat para ahli fikh, seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal. Rujukan 

para penulis dakwah umumnya adalah pendapat ahli tafsir, seperti: Fakhr al-Razi, Ibn Kasir, al-

Qurthubi dan Muhammad Abduh. Hal ini disebabkan karena masalah tersebut tidak terdapat 

dalam karya fikih para fuqaha tersebut. 

 

 Dakwah dibicarakan dalam pembahasan amar makruf dan nahi munkar. Pembahasan  

tersebut dapat ditemukan dalam bab sistem pemerintahan dalam Islam (nizam al-hukum fi al-

Islam) dan secara khusus termasuk dalam persoalan keadilan sosial. Dalam pemerintahan Islam 

ada lembaga-lembaga tertentu yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan keadilan 



di tengah-tengah masyarakat. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah wilayah hisbah dan  

mazalim. 

Lembaga hisbah memberikan pertolongan kepada warga masyarakat yang tidak 

mampu menuntut haknya dari orang lain kecuali dengan bantuan petugas-petugas hisbah yang 

disebut juga dengan istilah muhtasib. Dalam menjalankan fungsinya ini muhtasib bertugas 

mengawasi berlaku-tidaknya undang-undang umum dan adab kesusilaan yang tidak boleh 

dilanggar. Di antara kasus-kasus pelanggaran tersebut adalah adanya pihak yang mengadu bahwa 

ia ditipu dalam suatu transaksi jual beli. Misalnya menyangkut kualitas barang yang tidak cocok 

dengan perjanjian; untuk promosi diperlihatkan yang bagus, teta;pi ketika berlangsung transaksi 

diberikan yang buruk. Contoh lain adalah penipuan atau kecurangan dalam masalah jumlah atau 

berat barang yang diperjualbelikan. Dalam istilah fikih bentuk-bentuk kecurangan itu tercakup 

dalam kata-kata: al-ghasy (penipuan), al-tadlis (pemalsuan) al-tatfil (kecurangan dalam hal 

ukuran satuan berat dan isi, seperti gram, meter dan liter). ( Wahbah al-Zuhaili,: 1989) 

 Lembaga mazalim adalah suatu badan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari 

kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Badan ini berwenang untuk memeriksa perkara-

perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Badan ini dibentuk untuk 

memerikasa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim-hakim 

ataupun anak-anak mereka para penguasa. Menurut Wahbah al-Zuhaili lembaga ini banyak 

kemiripannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara di zaman sekarang. 

 Amar makruf dan nahi munkar kitab fikih klasik dibahas pada bagian tugas-tugas para 

muhtasib.  Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyyah sebagaimana dikutip oleh 

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa muhtasib itu punya dua tugas khusus, yaitu  al-amr bi al-

ma’ruf dan al-nahy ‘an al-munkar. Secara garis besar ia membagi perkara yang mesti diawasi  

muhtasib itu kepada tiga kelompok: Pertama, yang menyangkut dengan hak-hak Allah. 

Termasuk didalamnya pelaksanaan ibadah dan hak-hak masyarakat. Kedua, hak-hak manusia 

atau anak Adam. Termasuk dalam kelompok ini hak kepemilikan dan keharaman harta orang 

lain. Ketiga, gabungan antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya memerintahkan 

kepada para wali nikah supaya menikahkan anak-anak perempuannya dengan pasangan yang 

sekufu, bila memang mereka telah mengemukakan keinginannya. 



 Meskipun tugas amar makruf dan nahi munkar itu bukan hanya tugas muhtasib, namun 

dalam beberapa hal terdapat perbedaan antara tugas badan ini dengan tugas umat Islam pada 

umumnya. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Buat seorang muhtasib, amar makruf dan nahi munkar itu adalah fardu ‘ain, 

karena memang ia diangkat dan digaji untuk melaksanakan tugas itu. Tetapi untuk 

sukarelawan, hal itu hanya fardu kifayah. 

b. Seorang muhtasib diberi wewenang untuk bertindak tegas terhadap  orang yang 

berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada mereka yang 

memerlukannya.. Sedangkan sukarelawan tidak diwajibkan melakukannya, 

kecuali situasinya mengharuskan demikian. 

c. Seorang muhtasib harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran 

yang nyata supaya mencegah terjadinya, dan juga harus memeriksa perbuatan-

perbuatan baik yang tidak dikerjakan oleh orang-orang yang harus 

mengerjakannya dan menyuruh orang itu mengerjakannya 

      d.  Seorang muhtasib  dapat mengangkat  beberapa orang pegawai atau petugas untuk 

menjalankan hisbah.  Dia juga diberi hak menjalankan hukuman ta’zir terhadap 

orang-orang yang melakukan kemungkaran. (Hasbi Ash-shiddieqy: 1964). 

 

5. Dakwah Dalam Kajian Bahasa Arab Klasik 

 Dalam kajian-kajian bahasa Arab juga tidak ditemukan pembahasan tentang dakwah 

secara khusus. Akan tetapi ada suatu bagian pembahasan dalam sastra Arab (al-adab al-‘Arabi) 

yang erat kaitannya dengan dakwah, yaitu  fann al-Khitabah  atau seni berpidato. Ilmu (keahlian) 

dalam bidang ini banyak digunakan untjuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan dakwah, 

politik dan penyebaran aliran (mazhab). Jadi bila dikaitkan dengan dakwah maka ilmu ini 

merupakan cara atau metode yang bisa dimanfaatkan dalam berdakwah. 

 Kemajuan  sastra Arab pada  masa keemasannya ditandai dengan kemajuan  fann al-

Khitabah ini. Ilmu ini mencapai puncak kejayaannya pada masa-masa permulaan Islam. Hal ini 

ditandai dengan munculnya sejumlah  khatib (orator) yang banyak berjasa  dalam pengembangan 

ilmu ini. Di kalangan generasi sahabat Nabi umpamanya, tercatat sejumlah orator ulung yang 

diakui oleh ahli sejarah. Termasuk di antara mereka empat khalifah pertama, ‘Abd al-Rahman 



ibn ‘Auf, al-Zubair ibn al-‘Awwam beserta anaknya ‘Abd Allah, ‘Abd Allah ibn Ma’ud dan lain-

lain. (Ihsan al-Nass: t.th). 

 Pada masa terjadinya perpecahan politik di dunia Islam yaitu di zaman Khalifah Ali, para 

khatib  tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing golongan politik untuk mendukung dan 

menyebarluaskan pengaruh golongannya dengan membentuk opini publik. Khutaba  yang 

terkenal di pihak Ali antara lain adalah Abd Allah ibn Abbas, al-Asytar al-Nakh’i, Ammar ibn 

Yasir, Adi ibn Hatim al-Tai. Khutaba  yang termasyhur pembela dan pendukung kelompok 

Muawiyah antara lain adalah Amr ibn al-Ass al-Sahmi, Sa’id ibn al-‘Asi, Zu al-Kala al-umairi 

dan Yazid ibn Asad al-Bajili.  Sementara itu dipihak Khawarij terkenal pula nama-nama  khatib 

ulung seperti: Abd Allah ibn Wahab al-Rasi, Ibn al-kawwa dan Syuraih ibn Aufa al-Absi. 

 

 Karya monumental  al-khitabah  yang paling terkenal pada masa ini adalah kitab  

Nahj al-Balaghah   yang dikatakan sebagai karya Ali ibn Abi Talib. Kebanyakan ahli sejarah 

sependapat bahwa kitab Najh al-Balaghah tersebut warisan Ali bibn Abi Talib. Yang 

dipertanyakan oleh para kritikus  adalah, apakah keseluruhan isi kitab tersebut karya Ali atau 

sudah disisipi dengan komentar atau ulasan para penulis belakangan. Di antara tokoh yang 

mengeritik kitab ini adalah penulis kitab Mizan al-I’tidal yaitu Abu Abd Allah Muhammad ibn 

Ahmad ibn Usman al-Zahabi. Menurutnya dalam kitab tersebut terdapat kebohongan dengan 

mengatas namakan Ali RA, karena di dalamnya berisi caci-maki secara terang-tengan terhadap 

Khalifah Abu Bakar dan Umar RA. Pengertitik lain adalah Jirji Zaidan. Menurutnya, sebahagian 

besar isi kitab tersebut bukan karya Ali, akan tetapi merupakan karya penyusunnya belakangan, 

karena sudah lamanya jarak antara penyusunan kitab tersebut dengan masa hidup Ali sendiri. ( 

Jurji Zaidan: 1957). 

  Kitab ini dipandang oleh para ahli sastra dan kritikus sebagai puncak kejayaan sastra Arab yang 

sangat mengagumkan. Hal ini karena kandungan kitab tersebut  mempunyai keistimeswaan 

berupa; pemilihan kata-katanya yang tepat, susunan redaksinya jelas, hidup, indah, dan 

mengesankan, punya makna yang tinggi, kalimatnya singkat tapi sarat dengan makna (jawami’ 

al-kalim)  dan penuh dengan hikmat. Ahmad Amin dalam bukunya Duha al-Islam  mengakui 

bahwa meskipun para sejarawan mempertanyakan (kesahihan) isi kitab tersebut, namun yang 

jelas tidak seorangpun yang meragukan bahwa nilai sastra dan balaghahnya paling tinggi. 

(Ahmad Amin: 1936). 



 Dalam sejarah Islam, al-khitabah mengalami pasang surut, seiring dengan perkembangan 

peradaban umat Islam. Yang perlu diingat dalam hal ini, sesuai  dengan judul tulisan ini adalah 

bahwa meskipun  al-khitabah merupakan bagian dari kajian sastra Arab, namun ia juga 

dimanfaatkan oleh juru dakwah sebagai metode dakwah. Dengan demikian tidak heran kalau 

alumnus Fakultas Adab banyak pula yang tampil sebagai juru dakwah (muballigh) dan mahir 

berpidato karena ilmunya telah dikuasai. 

 

 

B. Dakwah Berdimensi Informasi, Komunikasi dan Internaslisasi 

 

Penyampaian informasi (Islam) merupakan substansi dakwah. Penyampaian informasi tersebut 

bukan saja bertujuan supaya orang mengerti dan memahami isi suatu informasi, akan tetapi agar 

orang meyakini dan menundukkan diri pada isi atau peasan informasi tersebut. Dengan demikian 

suatu kegiatan dakwah akan berisi kegiatan dan proses sosialisasi idea dan konsep-konsep serta 

internalisasi nilai dan kaidah ajaran Islam, sehingga hal itu masuk kedalam kepribadian 

seseorang(Abdul Munir Mulkan: 1993). 

 

Jika dakwah diartikan sebagai tindakan, maka dakwah akan menyangkut berbagai hal yang 

berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan manusia. Namun demikian tindakan itu baru 

dapat disebut sebagai tindakan dakwah jika memiliki ciri dan sifat khusus. Kekhususan 

perbuatan yang bermakna dakwah ialah jika perbuatan tersebut mampu menciptakan peluang 

kepada orang lain, sehingga terdorong untuk mengerti, memahami, meyakini dan hidup secara 

Islam. 

 

Dengan demikian inti tindakan dakwah adalah perubahan  keprbadian seseorang dan masyarakat. 

Perubahan kepribadian tersebut merupakan perubahan secara kultural yang merupakan akhir dari 

suatu prosese tindakan dakwah. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan tujuan dakwah 

seharusnya bersifat dinamis dan progresif yaitu sebagai suatu proses. Sebagai Suatu proses maka 

tindakan dakwah tidak hanya dapat dilakukan secara parsial dan temporal atau sepotong 

sepotong. Tindakan dakwah harus dilakukan secara sitematis, berwawasan luas dan ke depan srta 

terencana.(Abdul Munir Mulkan: 1993). 



 

Jika demikian, maka masalah komunikasi, informasi dan internalisasi merupakan bagian penting 

dari perbuatan dan tindakan dakwah. Oleh karena itu dakwah sebagai suatu tindakan memiliki 

dimensi informasi, komunikasi dan internalisasi. Sejalan dengan pendekatan dimensional 

terhadap tindakan dakwah di atas, maka tindakan dakwah selayaknya memperhatikan prinsip-

prinsip ketiga dimensi dakwah tersebut. Adapun prinsip-prinsip umum ketiga dimensi dakwah 

tersebut dapat diljelaskan sebagai berikut: 

 

1. Kesadaran objek terhadap pesan dakwah. 

2. Dapat mengurangi ketidakpastian objek terhadap sesuatu hal, oleh karen itu pesan yang 

disampaikan harus jelas, sehingga dapat memberi jalan pemecahan persoalan yang 

dihadapi objek. 

3. Akhirnya harus dapat mengubah pandangan objek tentang makna kehidupan. 

4. Menarik perhatian dan memiliki tingkat selektivitas yang tinggi, artinya bahwa pesan  

dakwah harus layak untuk dipilih dan dijadikan alternatif oleh objek. 

5. Sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman dan tingkat kehidupan sosial-ekonomi 

objek. 

6. Dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan objek. 

 

Sesuai dengan pengertian dasar tindakan manusia menurut ajaran Islam, maka perbuatan dakwah 

di samping ditujukan kepada orang lain, juga sekaligus tertuju dan untuk Allah swt. Perbuatan 

dakwah sesungguhnya merupakan pelaksanaan  dari ajaran dan perintah Allah dan Rasul-Nya. 

Dimensi perbuatan secara demikian mengandung pengertian bahwa perbuatan dakwah sekaligus 

berfungsi ibadah. 

 

Sesuai dengan fungsi dan pengertian dakwah sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan 

dakwah adalah merupakan usaha kemanusiaan dalam merealisasikan tugas umum agama Islam 

yaitu rahmatan li al-alamin. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan dakwah 

harus dapat membawa akibat orang dan masyarakat berada dalam suatu kondisi memperoleh 

kerahmatan. Dengan demikian perbuatan dakwah berarti mengatasi hambatan, menyelesaikan 

kesulitan dan mendamaikan, menyelamatkan dan akhirnya membahagiakan hidup manusia. Hal 



in dapat dipahami bahwa perbuatan dakwah dapat diartikan sebagai pembebasan manusia dari 

segala hambatan merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi fitrahnya sebagai manusia. 

(Abdul Munir Mulkan: 1993).  

 

C. Da’i dan Ulama  

 

Ulama telah berperan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sejak dekade 1970 - 

1980-an, dimana kerukunan antar dan intern umat beragama telah terbina dengan baik. Semua itu 

tidak terlepas dari peran ulama melalui ceramah-ceramah dan khotbah jum'at di masjid-masjid. 

Menurut Mukti Ali, untuk menggerakkan pembangunan di negara sedang berkembang seperti 

Indonesia, paling tidak ada 3 kelompok pemimpin yang harus mengambil peranan yaitu 

pemerintah, tokoh agama dan pemimpin adat.  

Dari ungkapan diatas menunjukkan peranan tokoh agama seperti ulama dan mubaligh cukup 

besar dalam rangka mengarahkan dan menyelamatkan umat untuk selalu me1aksanakan prilaku 

dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Peranan ulama sebagian diambil 

alih oleh mubaligh (pendakwah) yang non ulama. Menurut Azyumardi Azra bahwa secara 

fungsional, da'i atau mubaligh (pendakwah) melaksanakan sebagian dari fungsi-fungsi ulama 

dalam mayarakat Islam. Istilah da'i itu sendiri lebih mengacu kepada fungsi ulama dan bahwa 

kalangan non ulama yang mengetahui sedikit banyak tentang ajaran Islam untuk berdakwah 

secara praktis dilapangan diatas mimbar. Kaum ulama pada umumnya dapat dikatakan adalah 

da'i sekaligus, tetapi sebaliknya tidak seluruh da'i dapat dikatakan ulama. Secara tradisional dan 

konvensional, ulama dipandang sebagai orang-orang yang miliki penguasaan mendalam atas 

ilmu-ilmu agama dan spesialisasi fungsional dalam kehidupan keagamaan. Pada pihak lain, 

fungsi da'i tidak hanya dijalankan oleh ulama, tetapi juga oleh orang-orang yang sebenarnya 

bukan spesialis dalam bidang agama. (Azyumardi Azra: 2002). 

 

Menurut Al-Munawar bahwa ulama adalah orang-orang yangg memiliki pengetahuan luas 

tentang ayat-ayat Allah, baik bersifat kawniyyah (fenomena alam) maupun bersifat Quraniyyah 

yang mengantarkan manusia kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, tunduk dan 

takut. Sebagai pewaris nabi, ulama mengemban beberapa fungsi,. yakni (1) Tablig, yaitu 

menyampaikan pesan-pesan agama, yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman. (2) 



Tibyan, yaitu menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci secara transparan. (3) 

Tahkim, yaitu menjadikan Alqur-an sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara dengan 

bijaksana dan adil. (4) Uswatunhasanah, yaitu menjadi tauladan yang baik dalam pengamalan 

agama. (al-Munawwar: 1999). 

 

D. Dakwah Perlu Satu Persepsi 

 

Tantangan dakwah saat ini semakinberat Yang paling utama adalah bagaimana melakukan 

transformasi Islam dengan cara lebih terstruktur. Dengan berkoordinasi, konsolidasi 

antar da'i, penyamaan langkah, penyamaan materi dan penyamaan persepsi tentang 

dakwah kita seperti apa. Nah, itu belum ada. Makanya, kita sangat perlu menyusun 

sebuah peta dakwah.    

Ini jelas masalah. Bagaimana kita bisa berjalan dengan baik, mengukur kekuatan kita, 

seperti  apa. Lantas, kerja kita sudah betapa jauh, langkah kita sudah seberapa jauh. Hal 

ini akan sulit dipantau jika kita belum punya peta dakwah.  

Jadi, bisa dikatakan dakwah kita masih serampangan, karena tidak punya arahan jelas. 

Maka muncullah gaya kita masing-masing. Setiap kelompok dakwah punya gayanya 

masing-masing.  

Apa urgensinya kita memiliki peta dakwah  

Dengan adanya peta dakwah itu, kita dapat saling melengkapi dari sisi keutuhan dan 

kebutuhan dakwah. Umpamanya, kelompok ini memberi perhatian pada pendidikan, 

yang lain perhatian pada ekonomi syariah, kita saling melengkapi. Dan ini masih perlu 

koordinasi lagi, sudah sejauh mana langkah dia, Benar tidak langkahnya, Terukur tidak.  

 

Dalam sebuah proses dan terukur. 

Kalau dalam bidang pendidikan, ini  mata pelajaran kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ini 

mata pelajaran untuk SMP dan ini untuk SMU. Ada materinya, ada kurikulumnya. 

Lembaga dakwah  kita sekarang tidak memiliki peta dakwah. Majelis taklim di kita 

juga hanya spontanitas saja, apa yang kita bisa ajarkan itulah yang disampaikan 

padahal sangat bisa jadi masyarakat tidak membutuhkan. 

Pertanyaannya sekarang adalah lembaga apa yang bertanggungjawab untuk menyusun 



peta dakwah. Istilah dalam bahasa Arabnya, man yaduqqul jaros (siapa yang mukul 

gong). Kalau dari sisi konsep kenegaraan, yang bertanggungjawab adalah Kementrian 

Agama dalam ranah kenegaraan. Dalam ranah ormas, Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

MUI sudah menggagas dan sudah membentuk tim tapi tidak berjalan semacam pokja. 

Karena itu kemudian muncul da'i- da'i instan, itu fehomena baru. Memang, 

masyarakat sekarang butuhnya yang instan, tapi sekali lagi kalau istilah dalam 

pendidikan jenjang kurikulumnya harus jelas. Misalnya apa yang mereka ketahui 

tentang masalah solidaritas kemanusiaan, semisal di Palestina. Ini terkait dengan 

persepsi mereka tentang solidaritas.  

Tapi, ada materi-materi yang memang perlu diketahui terlebih dahulu oleh umat jangan 

sampai dia mengetahui tentang jihad dulu, misalnya, sebelum ada materi-materi yang 

menopang tentang masalah jihad itu. Akhirnya dia tahunya jihad diartikan perang, 

materi sebelumnya belum dia dapat, munculah letupan letupan ‘kekerasan' tadi.    

Akhirnya kembali lagi ke hadis ballighuu anni walau ayah ini benar, sesuatu yang 

positif. Tapi, dakwah dalam artian yang sistemik, yang terukur dengan baik. Ironisnya, 

yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, lebih terukur. Israel menyerang Palestina 

dengan ukuran-ukuran yang luar biasa, sebelum dan sesudahnya. Strateginya itu 

sampai menguasai daerah Timur Tengah. Itu strategi mereka yang perlu diketahui 

umat.  

Karena itu ada langkah-langkah  yang harus dilakukan para da'i.  

Pertama, kita jangan selalu mengandalkan atau menyalahkan. Kita yang sudah mulai 

sadar, coba  perbanyak silaturahim untuk menyamakan persepsi tentang urgensi peta 

dakwah. Dakwah sekarang ini denyut nadinya belum sama, ada yang biasa saja 

menganggap sepele, ada yang terlalu semangat. Jadi, perlu kita samakan dulu, 

volumenya kita samakan dengan cara-cara silaturahim. Kita menjembatani silaturahim 

para ulama.  

Para dai sekarang ini dalam proses silaturahim, bagaimana untuk menyamakan persepsi 

tentang masalah qadiyyatuddakwah (masalah dakwah) kita ini apa. Jadi qadhaya 

dakwah ini perlu disamakan juga. Misalnya, ada yang ingin qadhaya dakwah kita 

masalah Israel, ada juga tentang kemiskinan, atau pendidikan. Ini harus disamakan, 

qadhaya dakwah itu apa sebenarnya. 



 

E. Pemikiran Dakwah Sayyid Quthub  

Menurut Quthub, bahwa ayat pada surah al-Nahl: 125-126  telah meletakkan prinsip-

prinsip metodologi dakwah dan perangkat-perangkatnya bagi Nabi Muhammad saw dan 

bagi para da'i setelahnya seperti telah disinggung di atas. Berikut dijelaskan prinsip-

prinsip metodologi dakwah tersebut, dimulai dari prinsip kearifan, prinsip nasehat yang 

baik, prinsip dialogis, dan prinsip pembalasan berimbang. Keempat prinsip ini harus 

diperhatikan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya sendiri-sendiri.  

1. Dakwah dengan Hikmah 

Dilihat dari segi bahasa, kata yang terbentuk dari h-k-m, menurut pakar bahasa Ibn 

Faris, mengandung arti mencegah (ai-man). Kata hukum (al-hukm) berarti mencegah 

manusia dari kezhaliman. Kendali binatang (al-lijam) disebut hakamah al-dabbah, karena 

ia dapat mencegah binatang dan mengendalikannya. Begitu pula kata hikmah, 

mengandung arti mencegah, yaitu mencegah manusia dari kebodohan dan kejahatan.28  

Hikmah dapat datang dari Tuhan dan manusia. Hikmah Tuhan, menurut Ashfahani, 

mengandung arti bahwa Allah mengetahui segala yang ada (al-maujudah) dan 

menciptakannya atas dasar tujuan tertentu. Allah menyebut diri-Nya al-Hakim (Arif 

Bijaksana). Jika sifat ini disandarkan kepada selain Allah, kata Ashfahani, tentu 

maknanya berbeda, karena Allah adalah Ahkam al-Hakimin (Q.S. al-Thin: 7). Kitab al-

Qur'an juga disifati dengan al-hakim (Q.S.yunus: 1; Hud: 1, dan Yasin: 2), karena ia 

mengandung hikmah dan kebenaran. Sementara hikmah manusia mengandung makna 

bahwa manusia mengetahui segala perkara dan ia melakukan kebajikan. Inilah hikmah 

yang diberikan Tuhan kepada Luqman aI-Hakim. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa 

hikmah berarti mencapai kebenaran atas dasar ilmu dan amal (perbuatan).  

Bertolak dari pengertian ini, maka dakwah dengan bikmah. menurut Quthub, 

adalah dakwah yang dilakukan dengan benar dan tepat. Kebenaran dan ketepatan 

yang dicakup dalam pengertian dakwah dengan bikmah, menurutnya, mencakup tiga 

unsur utama.  

Pertama, menyangkut situasi dan konsisi mad'u.  Ini berarti dakwah yang 

dilakukan harus bersifat situasional dan kondisional, sesuai dan sejalan dengan 

keberadaan mad'u. Situasi dan kondisi ini bisa menyangkut lingkungan sosio-



ekonomi, sosio-politik dan sosiokultural mad’u. 

Kedua, menyangkut kadar materi yang disampaikan. Di sini materi yang 

disampaikan harus cocok dan pas dengan kebutuhan mad'u, juga harus sesuai dengan 

kesiapan mentalnya. Ini berarti materi yang disampaikan tidak boleh berlebihan 

(overload) sehingga dapat memberatkan dan menyulitkan mad'u sebelum ia siap dan 

sanggup menerimanya.  

Ketiga, menyangkut metode dan teknik yang dipergunakan.  

Dalam hal ini, metode dan teknik yang dipergunakan harus tepat pula, sesuai 

dengan kebutuhan. Di sini, da'i tidak dibenarkan terlalu benafsu dan menggebu-gebu 

sehingga dapat melampaui batas-batas kearifan.32 Dakwah dengan bikmah, menurut 

Quthub, adalah dakwah al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an, seperti telah dikemukakan, 

menyebut dirinya arif bijaksana (hakim). Sifat hikmah, kata Quthub, sebenarnya 

diberikan kepada yang berpikir. Ini berarti al-Qur'an memiliki sifat hidup dan 

berkesadaran. Sebab, hidup dan berkesadaran memang merupakan keharusan dari 

yang arif-bijaksana (hakim). Meskipun bersifat majazi, ungkapan  'al-Qur'an itu arif ' 

hampir menggambarkan kenyataan yang sebenamya atau mendekatinya. Hal ini, 

menurut Quthub, karena al-Qur'an memang memiliki jiwa (ruh) dan sifat-sifat yang 

hidup yang membuat manusia tertarik kepadanya manakala ia mendengarkan dan 

memperhatikan al-Qur'an secara saksama dan sepenuh hati.  

Kearifan al-Qur'an itu, menurut Quthub, dapat dilihat bagaimana ia menyeru 

umat manusia. Al-Qur'an, lanjutnya, berbicara kepada manusia sesuai dengan watak 

manusia itu sendiri. Ia berbicara kepada setiap orang dengan sesuatu yang dapat 

dijangkaunya. Ia juga berbicara dengan menggukan ukuran dan dengan kearifan yang 

dapat mendatangkan kebaikan. Dakwah al-Qur'an, lanjut Quthub, benar-benar arif dan 

bijaksana, karena ia mendidik manusia sesuai akal dan jiwa mereka serta konsisten. 

Dakwah al-Qur'an menggunakan metode yang menyentuh semua potensi dan 

kesanggupan manusia, serta membimbingnya ke arah yang baik dan kepada sesuatu 

yang benilai abadi. Inilah, menurut Quthub, makna dakwah dengan hikmah itu. 

  

2.Nasehat yang Baik (Mau'izha Hasanah) 

Disamping dengan hikmah, dakwah harus pula dilakukan dengan memberikan 

nasehat yang baik (mau 'izhat hasanah). Menurut para pakar bahasa, nasehat (al-wa'zh 



atau mau'izdhah) mengandung arti teguran atau peringatan. Ashfahani, dengan 

mengutip pendapat imam Khalil, menyatakan bahwa nasehat adalah memberikan 

peringatan (al-tadzkir) dengan kebaikan yang dapat menyentuh hati. Jadi, makna 

terpenting dari nasehat adalah mengingatkan (tadzkir) dan membuat peringatan 

(dzikra) kepada umat manusia.  

Sesuai dengan makna nasihat di atas, maka nasihat yang baik, menurut Quthub, adalah 

nasehat yang dapat masuk ke dalam jiwa manusia serta dapat menyejukkan hati, bukan nasehat 

yang dapat memerahkan telinga karena penuh kecaman dan caci-maki yang tidak pada tempatnya. 

Nasihat yang baik, lanjut Quthub, bukan pula dengan membuka dan membeberkan aib dan 

kesalahan-kesalahan orang lain yang terjadi karena tidak mengerti atau karena motif yang baik. 

Nasihat yang baik adalah I nasihat yang lemah lembut yang dapat melunakkan hati yang keras dan 

menyejukkan hati yang gersang. Nasihat seperti ini menurut Quthub, jauh lebih baik dibanding 

caci-maki, celaan, dan hujatan.  

 

Nasihat yang baik, lanjut Quthub, adalah nasihat yang diberikan dengan penuh kasih sayang, 

seperti nasihat Luqman kepada anaknya (Q.S. Luqman: 13). Nasihat Luqman adalah nasihat yang 

bebas dari celaan, karena pelakunya adalah orang yang mendapat hikmah. Nasihat Luqman juga 

tulus dan telepas dari unsur subjektivitas, karena ia merupakan nasihat orang tua kepada anaknya. 

Nasihat yang baik kelihatannya ada kaitannya dengan sifat hikmah. Bila nasihat Luqman 

dijadikan sebagai contoh, maka nasihat yang baik itu kelihatannya hanya dapat dilakukan oleh 

orang yang arif dan bijaksana (orang yang mendapat hikmah).  

 

3. Dialog dengan Cara yang Baik  

Disamping hikmah dan mau'izhat hasanah, metode dakwah yang disebut dalam ayat 

di atas adalah metode dialogis (jadal al-husna). Jadal atau mujadalah, menurut Ashfahani 

berarti saling memberi dengan jalan saling melawan dan mengalahkan. Kata jadal, lanjut 

Ashfahani, semula berarti menguatkan. Kata jadaltu al-habl, berarti ahkamtu jatlahu (aku 

menguatkan pintalannya), dan kata jadaltu al-bina' berarti ahkamtuhu (aku menguatkan dan 

mengokohkan bangunan itu). jadi, hakekat dari jadal adalah menguatkan sesuatu. Dikatakan 

demikian, karena orang yang berdialog (berdebat) seakan-akan berusaha menguatkan 

pendapatnya sendiri atas pendapat orang lain.  

Kaum mukmin dalam ayat di atas diperintahkan agar melakukan jadal dengan cara 



yang baik, bahkan terbaik. Perintah jadal ini diberikan karena manusia itu sendiri menurut 

al-Qur'an pada dasarnya menyukai jadal atau perdebatan (Q.S. al-Kahfi: 54). Namun, jadal 

yang dimaksud dalam ayat di atas (Q.S. al-Nahl: 125), tentu berbeda dengan jadal yang biasa 

dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa orang-orang kafir 

biasa melakukan jadal tanpa ilmu. Mereka juga melakukan jadal dengan cara yang batil 

dengan maksud mengalahkan yang hak dengan yang batil.  

Jadal yang diperintahkan Allah kepada kaum Muslim adalah jadal yang baik. Menurut 

Quthub, jadal yang baik (jadal al-husna) adalah jadal yang tidak mengandung unsur penganiayaan 

karena adanya pemaksaan kehendak (pendapat), juga tidak mengandung unsur merendahkan dan 

melecehkan lawan dialog. Hal ini amat penting karena jiwa manusia memiliki kebesaran dan 

keangkuhannya sendiri. Seorang tidak akan begitu saja melepaskan pendapatnya, kecuali kritik 

terhadap pendapat itu dilakukan secara halus sehingga yang bersangkutan tidak merasa pendapatnya 

dipinggirkan.  

Untuk itu, seorang da'i, tegas Quthub, harus senantiasa menjaga kebesaran dan 

keagungan jiwa manusia itu, sehingga lawan dialog merasa dirinya dilindungi dan 

kehormatannya dijaga dan dijunjung tinggi. Sejak semula, seorang da'i sudah harus menya-

dari bahwa tujuan dialog bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan memberikan 

kepuasan kepada lawan dialog dan mencapai kebenaran.  

F. Pentingnya Dakwah  

Dakwah merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat 

beragama. Dalam ajaran agama Islam, ia merupakan suatu kewajiban yang 

dibebankan oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya 

maupun yang belum. Sehingga, dengan demikian, dakwah bukanlah semata-

mata timbul dari pribadi atau golongan, walaupun setidak-tidaknya harus ada 

segolongan (tha'ifah) yang melaksanakannya.  

Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha 

mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap 

pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekadar usaha 

peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup 

saja tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang 

ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara 

lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.  



Sukses-tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur lewat gelak tawa atau 

tepuk riuh pendengarnya, bukan pula dengan ratap tangis mereka. Sukses 

tersebut diukur lewat, antara lain, pada bekas yang ditinggalkan dalam benak 

pendengarnya ataupun kesan yang terdapat dalam jiwa, yang kemudian 

tercermin dalam tingkah laku mereka. Untuk mencapai sasaran tersebut, 

tentunya semua unsur dakwah harus mendapat perhatian para da'i.  

Cukup banyak metode yang telah dikemukakan dan dipraktekkan oleh 

para da'i dalam menyampaikan dakwah, seperti ceramah, diskusi, bimbingan 

dan penyuluhan, nasihat, panutan, dan sebagainya. Semuanya dapat diterapkan 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Tetapi harus digarisbawahi bahwa 

metode yang baik sekalipun tidak menjamin hasil yang baik secara otomatis, 

karena metode bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Tetapi, keberhasilan 

dakwah ditunjang dengan seperangkat syarat, baik dari pribadi da'i, materi yang 

dikemukakan, subjek dakwah, ataupun lainnya.  

Sampai saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa metode ceramah masih 

merupakan metode yang paling banyak dilakukan. Dalam metode ini, 

penampilan merupakan faktor pertama yang dapat menentukan sukses atau 

tidaknya dakwah. Karenanya, dalam berceramah, seorang da’i dianjurkan 

untuk:  

(a)  Memiliki semangat yang energik. Tampil ke podium dengan 

wajah cerah berseri, dengan pakaian yang rapi, bersih dan serasi. Bila tidak 

demikian, agaknya lebih baik bila ia tidak berceramah.  

(b) Berusaha membuat pendengar merasa "dekat" dengannya.  

Banyak cara untuk menciptakan hal semacam ini, seperti menghimpun 

mereka bila duduk berpencar, berbicara tidak di atas podium dan berdiri di 

hadapan mereka bila jumlahnya sedikit, atau berbicara sambil duduk penuh 

keakraban dan persahabatan, dan sebagainya.  

(c). Ketika berbicara, hendaknya ia tidak melakukan gerakan yang 

berulang-ulang dan dibuat-buat, ataupun sering menoleh ke kanan atau ke kiri 

secara tidak wajar.  

Pendahuluan dari suatu ceramah akan memberi kesan pertama yang 



dapat mempengaruhi para pendengar. Karena itu, seorang da'i sedapat 

mungkin:  

 (a)  Memulai ceramah dengan membangkitkan rasa ingin tahu 

pendengar, baik dengan mengemukakan suatu peristiwa (masa lalu atau yang 

sedang terjadi) yang dihubungkan dengan inti uraian ceramah, maupun 

dengan mengajukan suatu pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan 

dengan uraian, atau yang lainnya.  

(b) Memulai ceramah dengan hal-hal yang menjadi kesepakatan 

bersama. Bila tidak demikian, maka uraian selanjutnya tidak akan menarik 

perhatian pendengar.  

 (c)  Tidak memulai ceramah dengan memberi kesan bahwa ia 

"tidak mampu", ataupun "menggurui" - walaupun sebenarnya ia hendak 

menggurui.  

Akhir dari suatu ceramah hendaknya memberikan kesan yang indah 

bagi pendengar. Untuk itu, hendaklah seorang da'i tidak bertele-tele dan tidak 

pula mengulang-ulang kalimat "akhirnya". Ia hendaknya mengakhiri ceramah 

sebelum pendengar merasa bahwa ceramah sudah harus diakhiri.  

Mengakhiri ceramah dapat ditempuh dengan:  

(a) Memberikan kesimpulan isi ceramah.  

(b) Menganjurkan pendengar untuk melaksanakan isi uraian.  

(c) Berterimakasih atas perhatian pendengar.  

Ceramah agama berbeda dengan ceramah ilmiah - walaupun terkadang 

ceramah tersebut dapat bersifat ilmiah. Tujuan utamanya adalah memberikan 

kesan dan bekas dalam jiwa pendengar dan mendorong mereka untuk 

beramal.  

Dalam berceramah, seorang da'i hendaknya memperhatikan hal-hal 

berikut ini:  

(a) Memahami terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan.  

(b) Menggunakan kalimat-kalimat yang populer di telinga pendengar 

dan sedapat mungkin menghindari istilah atau kalimat yang janggal atau 

asing.  



( c) Menggunakan contoh-contoh yang biasa dilihat pendengar atau 

gambaran-gambaran yang dapat mereka pahami.  

(d) Bertekad dan berusaha mengamalkan apa yang ia sampaikan 

kepada pendengar.  

 

G. Metode Al-Quran dalam Menyajikan Materi Dakwah  

Dalam menyajikan materi dakwahnya, Al-Quran terlebih dahulu 

meletakkan satu prinsip bahwa manusia yang dihadapinya (mad'u) adalah 

makhluk yang terdiri dari unsur jasmani, akal dan jiwa, sehingga - dengan 

demikian - ia harus dipandang, dihadapi dan diperlakukan dengan keseluruhan 

unsur-unsurya secara serempak dan simultan, baik dari segi materi maupun 

waktu penyajiannya. Dari sini, dapat dipahami mengapa Al-Quran mempunyai 

ciri-ciri berikut:  

1.Pada saat menggambarkan puncak kesucian yang dialami seseorang 

(ketika menerima wahyu), Al-Quran mengaitkan gambaran tersebut atau 

membawa yang bersangkutan dalam situasi yang bersifat material (lihat, 

misalnya, ayat-ayat dalam QS 20:17; 75:16; dan 53:17);  

2.Menggunakan benda-benda alam - sekecil apa pun dan yang terlihat 

sehari-hari - sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan yang Mahasuci, 

atau sebagai gambaran tentang sikap kejiwaannya (lihat, misalnya, QS 39:5; 

dan 2:264);  

3.Menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi - sekecil apa pun - 

adalah di bawah kekuasaan, pengetahuan dan pengaturan Allah Yang 

Mahakuasa (lihat, misalnya, QS 8: 17; 6:59; dan 13:15).  

Materi-materi dakwah yang disajikan oleh Al-Quran dibuktikan 

kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan 

manusia melalui penalaran akalnya - yang dianjurkan Al-Quran untuk 

dilakukan manusia pada saat ia mengemukakan materi tersebut. Hal ini dapat 

ditemui hampir pada setiap permasalahan yang disajikan oleh Al-Quran. 

Bahkan, terkadang Al-Quran menuntun manusia dengan redaksi-redaksi yang 



sangat jelas dan dengan tahapan-tahapan pemikiran yang sistematis, sehingga 

pada akhirnya manusia menemukan sendiri kebenaran yang dikehendakinya. 

Lihat misalnya QS 17 :49. Di situ terdapat pembuktian tentang kepastian hari 

kiamat yang pada akhirnya - melalui tuntunan Al-Quran - ditemukan sendiri 

oleh mereka yang tadinya meragukan adanya hari kiamat.  

Metode semacam ini digunakan agar manusia merasa bahwa ia ikut 

berperan dalam menentukan suatu kebenaran. Dengan demikian, ia merasa 

memiliki dan bertanggung jawab untuk mempertahankannya. Simaklah 

keterangan berikut ini.  

(Mereka bertanya): "Bila kami telah menjadi tulang-belulang dan benda-

benda yang hancur, apakah kami dapat dibangkitkan kembali sebagai makhluk-

makhluk yang baru?"  

Al-Quran, yang ingin melibatkan manusia dalam penemuan keyakinan 

tentang hari kebangkitan, tidak menjawab pertanyaan tadi dengan "ya" atau 

"tidak", tetapi ia mengajukan suatu problem baru yang belum terlintas dalam 

benak penanya, yaitu: "Bagaimana seandainya kalau, setelah dikubur, tidak 

menjadi tulang-belulang, tetapi merupakan batu-batu, besi-besi atau yang belum 

pernah mengalami hidup?" (QS 17:50).  

Pada saat itu Al-Quran mengajak akal untuk bertanya: "Siapakah yang akan 

menghidupkan semua itu kembali?" (QS 17 :51). Jawaban yang akan ditemui adalah: 

"Tentu Dia yang pertamakali mewujudkannya sebelum tadinya ia tiada." (QS 17:52).  

Di sini terlihat bahwa problem pertama yang diajukan sudah tidak berarti sama 

sekali dibandingkan dengan problem kedua yang dilontarkan oleh Al-Quran. 

Mengapa? Sebab, mewujudkan sesuatu yang pernah mengalami "hidup" (dalam hal 

ini tulang-belulang) adalah lebih mudah daripada mewujudkan sesuatu yang belum 

pernah ada sama sekali.  

Dalam bidang hukum, hal yang sama ditentukan pula, yakni membuktikan 

materi yang disajikannya dengan menjelaskan sebab dan hikmah ketetapan tersebut, 

seperti larangan minum khamr (QS 5:91), perintah menulis utang-piutang, dan 

mempersamakan dua orang wanita dengan seorang lelaki dalam persaksian (QS 

2:282). Lihat juga ayat-ayat yang menganjurkan untuk mencari sebab dan hikmah 



yang dikandung oleh ketetapan-ketetapan tertentu, misalnya hukum perceraian (QS 

2:230, 240, 241), hukum kaffarah atau sumpah (QS 5:89), hukum shalat Jum’at dan 

segala rangkaiannya (QS 62:11), dan lain sebagainya.  

Walaupun diakui bahwa tidak semua ayat hukum mengandung seperti yang 

dikemukakan di atas, namun "kesemuanya hendaknya disesuaikan dengan kaidah 

yang bersifat umum tersebut". Satu hal yang penting pula untuk digarisbawahi 

menyangkut ayat-ayat hukum tersebut adalah bahwa hampir setiap ayatnya dibarengi 

atau dirangkaikan dengan kewajiban takwa dan anjuran untuk mendapatkan keridha-

an-Nya. Di sinilah bergabung hukum-hukum yang dijelaskannya antara takwa yang 

menyinari hati dengan hikmah yang ditunjang oleh akal. Dengan demikian, 

pelaksanaan hukum tersebut, melalui anggota badan manusia, adalah atas dasar 

kesadaran, bukan atas dasar dorongan rasa takut.  

Untuk menunjang tercapainya target yang diinginkan dalam penyajian materi-

materinya, maka Al-Quran menempuh metode-metode berikut ini:  

1.Mengemukakan kisah-kisah yang bertalian dengan salah satu tujuan materi  

Kisah-kisah dalam Al-Quran berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang 

terjadi dengan menyebut pelaku-pelaku dan tempat terjadinya (seperti kisah nabi-

nabi), peristiwa yang telah terjadi dan masih dapat terulang kejadiannya (seperti kisah 

pembunuhan Qabil terhadap Habil dalam QS 5:27-31), atau kisah simbolis yang tidak 

menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi namun dapat saja terjadi sewaktu- 

waktuu (misalnya dalam QS 18:32-43).  

Ketiga macam peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu mengarah kepada 

tujuan tertentu dari salah satu materi yang disajikan, misalnya pembuktian tentang adanya 

wahyu dan kenabian (QS 28:44); kekuasaan Tuhan, seperti kisah kejadian Adam, Isa, 

Ibrahim dengan burung, Ashab Al-Kahfi, atau pembuktian tentang kesatuan sumber dan 

ajaran agama Allah (QS 14:38-52), dan lain sebagainya.  

2.Nasihat dan Panutan  

Al-Quran Al-Karim juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk 

mengarahkan manusia kepada ide-ide yang dikehendakinya, seperti yang terdapat dalam QS 

31: 13-19. Tetapi nasihat yang dikemukakannya itu tidak banyak manfaatnya jika tidak 

dibarengi dengan contoh teladan dari pemberi atau penyampai nasihat. Dalam hal pribadi 



Rasulullah saw., maka pada diri beliau telah terkumpul segala macam keistimewaan, 

sehingga orang-orang yang mendengar ajaran-a1aran Al-Quran melihat penjelmaan ajaran 

tersebut dalam dirinya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk meyakini keistimewaan 

dan mencontoh pelaksanaannya. Salah satu cara Al-Quran mendidik Nabi saw. sehingga 

memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah dengan menceritakan sifat-sifat para 

nabi terdahulu, dan kemudian memerintahkannya untuk mengikuti sifat-sifat tersebut.  

Perhatikan firman Allah dalam QS 6:83-90, yang menyebut 18 orang nabi pilihan 

dan ditutup dengan perintah ''fabihudahum iqtadih" (ikutilah petunjuk-petunjuk atau jejak 

mereka). Karena itulah Nabi menyatakan dirinya sebagai "awwalu man aslama" (QS 6:14), 

dan Tuhan memerintahkannya berbuat sebelum umatnya (QS 4:84).  

3.Pembiasaan  

Pembiasaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, 

karena dengan kebiasaan, seseorang mampu melakukan hal-hal penting dan berguna tanpa 

menggunakan energi dan waktu yang banyak. Dari sini dijumpai bahwa Al-Quran 

menggunakan "pembiasaan" yang dalam prosesnya akan menjadi "kebiasaan" sebagai salah 

satu cara yang menunjang tercapainya target yang diinginkan dalam penyajian materi-

materinya. Pembiasaan tersebut menyangkut segi-segi pasif (meninggalkan sesuatu) ataupun 

aktif (melaksanakan sesuatu).  

Tetapi hendaknya diperhatikan bahwa yang dilakukan Al-Quran terhadap umatnya 

menyangkut pembiasaan-pembiasaan dari segi yang pasif, hanya dalam hal yang erat 

hubungannya dengan kondisi sosial dan ekonomi, bukan kejiwaan yang berkaitan dengan 

akidah dan akhlak. Sedangkan dalam hal yang bersifat aktif, pembiasaan tersebut terdapat 

dalam segala hal.  

Dari sini kita menemui bahwa sejak dini Al-Quran melarang secara pasti dan tanpa 

melalui tahapan yang berangsur-angsur hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan 

berhala, syirik, berbohong, dan sebagainya. Sedangkan dalam soal-soal semacam larangan 

minuman keras, zina, riba, perbudakan, dan sebagainya, proses pembiasaan tersebut (yaitu 

secara berangsur-angsur) dapat kita jumpai.  

Larangan berzina misalnya. Pembiasaan meninggalkannya dimulai dengan nasihat 

(QS 17 :32), kemudian ancaman adanya sanksi (QS 4: 15), disusul dengan penetapan 

sanksi yang bersifat umum berupa dera 100 kali (QS 24:2) dan disusul pula dengan 

penjelasan Nabi atau ayat mansukh al-tilawah) tentang perincian sanksi tersebut 

menyangkut jejaka atau gadis dan yang telah kawin. Di samping itu ada pula tuntunan 

tentang hubungan seksual melalui tahapan-tahapan pembiasaan: dimulai dengan larangan 

memaksa bila pihak wanita menghendaki kesucian dirinya (QS 24:33), disertai dengan 



kebolehan nikah mut'ah dan disusul dengan diharamkannya segala bentuk hubungan gelap 

dan nikah mut’ah.  

Dalam hal yang sifatnya menuntut aktivitas, Al-Quran membiasakan umatnya 

secara bertahap. Misalnya dalam hal shalat. Dimulai dengan menanamkan rasa kebesaran 

Tuhan, kemudian dengan pelaksanaan shalat dua kali sehari disertai dengan kebolehan 

bercakap-cakap, disusul kewajiban melaksanakannya lima kali sehari dengan larangan 

berckap-cakap.  

Apabila semua ini telah ditempuh, janji-janji tentang ganjaran pun telah 

dikemukakannya. Namun, jika sasaran yang dituju belum berhasil juga dicapai, pada saat 

itulah Al-Quran memberlakukan sanksi-sanksinya yang ditempuh secara bertahap pula.  

Metode Al-Quran dalam mengajukan materi seperti yang dikemukakan di atas 

seharusnya ditempuh bukan hanya pada saat berdakwah dalam masyarakat saja, tetapi juga 

dalam mendidik pada lembaga-lembaga pendidikan formal.  

H. Materi Dakwah Al-Quran  

Sebelum menguraikan materi dakwah, terlebih dahulu penulis garisbawahi 

beberapa catatan tentang kenyataan dakwah masa kini, khususnya yang berkaitan dengan 

metode dakwah. Terkadang  masyarakat menilai bahwa da’i yang baik adalah mereka yang 

dapat membuat pendengarnya tertawa atau menangis mereka yang mengemukakan kisah-

kisah !sra'iliyat atau hadis-hadis dha'if; mereka yang mengkritik pemerintah ataupun 

masyarakat.  

Ironisnya, terkadang si da’i pun terpengaruh oleh penilaian semacam itu. Inilah 

yang mengakibatkan sementara da’i "turun" ke tingkat pendengarnya. Seharusnya, da'i-lah 

yang mengangkat pendengarnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, materi 

dakwah seyogianya menambah pengetahuan pendengar. Bukan sebaliknya.  

Sering juga seorang da'i keliru memahami kondisi masyarakat yang dihadapi, baik 

segi perkembangan dan pergeseran nilai-nilai, maupun keadaan pendengarnya itu sendiri 

yang memang berbeda-beda. Dari kekeliruan ini, timbul pula kekeliruan lain seperti:  

 (a)  Mate'ri yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan pendengar.  

(b) Materi yang disampaikan belum saatnya disampaikan ketika itu. Akibatnya, 

timbul perbedaan pendapat, dan perpecahan sangat mungkin terjadi.  

( c) Materi terlalu teoretis, sehingga pendengar tidak mengetahui maksud dan 

tujuannya dan dengan demikian, tidak dapat mengambil hikmahnya; dan lain sebagainya.  

. Dengan demikian, jika hal-hal seperti di atas tidak diperhatikan, kemungkinan 

terputusnya hubungan da'i dengan pendengarnnya terbuka luas.  



AI-Quran juga tidak memilah-milah materi yang disajikannya, khususnya bila 

diamati sistematika susunan ayat-ayat dalam mushaf. Namun, demi kebutuhan dakwah dan 

pendidikan, serta melihat kenyataan sejarah periodisasi turunnya ayat, maka pemilahan 

tersebut dalam batas-batas tertentu perlu diadakan.  

Pada masa lampau , jauh sebelum periode kita ini, para pemuka agama - dalam 

memaparkan ajaran-ajaran agama - banyak menguraikan hal-hal yang bertujuan 

menghubungkan antara alam metafisika dengan alam nyata. Tetapi, hal tersebut berangsur 

berubah semenjak masa kebangkitan Eropa, di mana ilmuwan-ilmuwan - melalui penelitian 

mereka - membuktikan bahwa sebagian ajaran agama (Kristen) bertentangan dengan 

temuan-temuan ilmiah mereka. Melihat hal itu, para pemuka agama Islam, yang terdorong 

untuk menghindar dari tuduhan serupa, menitikberatkan materi-materi yang disajikannya 

kepada hubungan antara ilmu dan ajaran Islam.  

Pada tahun-tahun terakhir ini, dunia Islam - yang pada umumnya adalah negara 

berkembang yang sedang membangun - meninjau kembali prioritas tersebut. Kini, materi-

materi ajaran agama cenderung dikaitkan dengan kehidupan kemasyarakatan. Pada 

pokoknya, materi-materi tersebut tecermin dalam tiga hal:  

1.Bagaimana ide-ide agama dipaparkan sehingga dapat mengembangkan gairah 

generasi muda untuk mengetahui hakikat-hakikatnya melalui partisipasi positif mereka;  

2.Sumbangan agama ditujukan kepada masyarakat luas yang sedang membangun, 

khususnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya;  

Studi tentang dasar-dasar pokok berbagai agama yang dapat menjadi landasan bersama demi 

mewujudkan kerja sama antarpemeluk agama tanpa mengabaikan identitas masing-masing.  

Kemudian, dalam rangka mewujudkan "jembatan" antara agama dengan kehidupan 

kontemporer tersebut, maka - paling tidak - ada tiga bidang yang menonjol di mana ajaran 

agama dapat berperan:  

1.Mewujudkan satu kekuatan pendorong bagi setiap pribadi dan masyarakat guna 

meningkatkan amal usaha dan kreasi mereka;  

2.Mewujudkan isolator-isolator antara pribadi-pribadi dan penyelewengan-

penyelewengan;  

3.Memelihara satu tingkat etik dalam melaksanakan tugas sehari-hari.  

Kalau ketiga hal tersebut diterima sebagai bidang-bidang prioritas dan penonjolan 

peranan agama dalam masyarakat, maka masalah berikut yang ditimbulkannya adalah: 

Materi-materi apa (dari ajaran agama) yang harus ditekankan dalam penyajian dakwah, 

sehingga bidang-bidang tersebut saling menunjang. ]awabannya adalah: Penekanan yang 



tentu saja tidak mengabaikan segi-segi lainnya. Apakah penekanan tersebut disertai dengan 

penjelasan tentang sanksi dan ancaman yang terdapat dalam ajaran agama? Ataukah segi-

segi negatif yang terdapat dalam ajaran agama? Ataukah segi-segi negatif yang terdapat 

dalam kehidupan masyarakat atau persoalan-persoalan etika? Hal ini tentunya di luar 

jangkauan judul uraian yang kita kemukakan saat ini .(Quraish shihab: 1995). 

 

 

I. Urgensi Peta Dakwah 

 

Mantan Menetri Agama RI Tolchah Hasan, begitu terkesima ketika bertemu dengan 

komunitas Muslim di Jerman, sewaktu melakukan kunjungan ke negeri Hitler itu. Saat 

itu, mereka menunjukkan peta dakwah dan strategi yang akan dilakukan untuk jangka 

lima hingga 10 tahun ke depan. 

 

Salah satu prioritas adalah dakwah di sektor industri. Mereka lantas memasang target, 

bahwa dalam lima tahun mendatang, sudah ada seorang direktur perusahaan yang 

masuk Islam. "Demikian juga perkembangan keilmuan, direncanakan pembangunan 

sebuah universitas Islam di Eropa." Apa yang bisa dipetik pelajaran dari pengalaman 

tersebut, bahwa capaian dakwah di negara itu sudah sangat jelas. Target telah 

ditetapkan, dan daya upaya diarahkan guna mewujudkannya. 

 

Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Meski aktivitas dakwah tak pernah putus, namun hingga sekarang belum ada 

peta dakwah yang bisa menggambarkan kebutuhan masing-masing komunitas atau 

golongan. Begitu juga strategi dakwah untuk jangka menengah dan panjang. 

 

Padahal menurut Tolchah, agar efektif, dakwah harus memperhatikan kebutuhan dan 

kondisi masing-masing komunitas itu. "Perlu ada da'i-da'i yang melayani komunitas 

khusus seperti di penjara atau rumah sakit,". 

 

Gagasan tentang perlunya disusun peta dakwah, sebenarnya telah disuarakan sejak 

beberapa tahun lalu. Akan tetapi, di masa sekarang ini, peta dakwah itu amat 

mendesak direalisasikan mengingat tantangan umat yang semakin beragam dan 

kompleks. Dakwah memiliki peran dan fungsi sangat besar bagi pengembangan 

syariat dan hukum Islam. Karenanya, pelaksanaan dakwah harus dioptimalkan dan 

dilaksanakan secara baik, profesional serta memiliki pedoman jelas. 



 

Pelaksanaan dakwah, memang terkait erat dengan para pelakunya. Dalam mengemban 

dakwah Islamiyah, hendaknya mubaligh serta da'i bisa merespon kebutuhan 

masyarakat yang didakwah. "Jadi, dakwah pada prakteknya, tidak harus difahami 

sebagai khitabah (ceramah) dengan lisan saja." 

 

Dakwah Perlu Silabus 

 

Di sisi lain, para pelaku dakwah baik secara personal maupun institusional, perlu 

membangun kekuatan networking. Lewat upaya ini, pada akhirnya akan terjalin 

sebuah sinergi dan kesatuan tanpa harus terkapling pada kelompok atau organisasi-

organisasi yang sempit. 

Tetapi satu hal yang juga patut disimak bahwa kebebasan dakwah itu bersamaan 

dengan makin maraknya  kemunkaran dan kemaksiatan. Masalahnya  ketika yang haq 

terus dikumandangkan, yang bathil tak kunjung hilang. 

Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama tentang niat dakwahnya. 

Kedua, bagaimana materi dakwahnya, dan keetiga apa langkah-langkah dakwahnya 

kedepan. 

Jadi, peta dakwahnya nanti seperti itu. Disatu  sisi menggembirakan , sedangkan disisi 

lain harus ada perbaikan. Perbaikan yang harus dibangun, adalah di dalam niat 

berdakwahnya, yakni memperluas pemahaman tentang ajaran Islam sebagai agama 

yang rahmatan lil alamin. Disini Islam bukan  hanya berbicara masalah shalat, puasa, 

zakat  saja, melainkan berbicara soal  kedokteran, politik,  ekonomi, sosial dan 

sebagainya. Langkah ke pencapaian itu dapat lebih terstruktur dan terarah. Inilah 

urgensi pentirignya peta dakwah yang penjabarannya bisa melalui sebuah kurikulum 

maupun silabus. 

Setelah ada peta dakwah, maka harus disiapkan kurikulum dan silabusnya, baru 

kemudian kita berorientasi kepada struktur orang-orang yang melaksanakannya,”. 

Dengan silabus ini nantinya para da’i bisa merancang fokus materi dakwah yang ingin 

disampaikan, termasuk juga pentahapan waktunya. Misalnya pekan ini diarahkan pada 

peningkatan ukhuwah, pekan berikutnya mengenai syari’at dan seterusnya. 

 

Aktivitas itu sendiri sudah berlangsung. Pelaksanaannya sudah terprogram, 

terkoordinasi dan terstruktur. Misalnya pada jumat pertama berbicara soal akidah di 

semua masjid itu materinya sama. Terus jumat berikutnya  materi lain. Cuma cara 

penyampaiannya saja yang berbeda-beda. 



Program tersebut dievaluasi berkala, yang jika dinilai memuaskan , bakal lebih 

diperluas cakupannya. Bila model kegiatan  seperti ini dapat teraplikasi dalam sebuah 

peta dakwah yang mendesak untuk disusun, tentu hasilnya akan semakin baik. 

 

I. Dakwah dan Ilmu Psikologi 

 

 Psikologi berasal dari istilah  psychology  yang terdiri atas dua kata :  psycho yang berarti 

jiwa, dan logos  yang berarti ilmu. Psikologi berarti ilmu jiwa.  

 

 Psikologi dakwah adalah ilmu pengetahuan yang bertugas membahas gejala-gejala hidup 

kejiwaan yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah.  

 

Karena sasaran dakwah adalah manusia yang akan diubah sikap dan pandangannya, dari 

sifat menentang agama menjadi taat, dari kufur menjadi mukmin, dari anti pati menjadi simpati, 

maka Rasul Allah telah memberi suatu pedoman tentang cara mempengaruhi jiwa seseorang. 

Cara-cara ini seperti disebutkan dalam teknik dakwah Rasul : mudahkan dan jangan 

mempersulit, perbanyak kawan dan mengelak permusuhan, menarik simpati dan menolak anti 

pati, bertahap dan tidak terus menerus. 

 

Dalam hal pendekatan kejiwaan dengan sasaran dakwah, da’i haruslah bersikap lemah 

lembut, tidak kasar dan lancang, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat an Nisa’ ayat 159: 

 

 لقلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ ا
 

Artinya: Maka disebabkan rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, 

sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingnmju. 

 

 

 Dengan demikian tugas psikologi dakwah adalah memberi landasan dan pedoman bagi 

metodologi dakwah karena metodologi baru dapat efektif dalam penterapannya bilamana 

didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan hidup manusia sebagaimana ditunjukan mengkinan  

pemuasannya oleh psikologi. 

 

 Dalam kehidupan sehari-hari manusia menemui berbagai tipe manusia dan bermacam-

macam pula tingkah lakunya, namun mereka condong mengejar kebahagiaan di dalam hidupnya. 

Melaui jalan ini al-Quran selalu melukiskan nasib baik dan keuntungan akan diperoleh manusia 

yang dalam hidupnya selalu melakukan kebaikan dan berbuat baik sesamanya serta beribadah 

kepada khaliknya.  Sebaliknya nasib jelek dan celaka selalu menimpa orang yang dalam 

hidupnya selalu berbuar durjana dan maksiat kepada Tuhan.  

 



 Dengan menghayati kisah-kisah ini niscaya jiwa manusia betapapun kerasnya pada suatu 

sa’at akan terbuka dan terbawa untuk mengikuti kebajikan karena dorongan dan kecintaannya 

kepada kebahagiaan. Disinilah peranan psikologi dakwah untuk membimbing manusia kepada 

kebajikan sebagai motivasi dalam dirinya mempunyai nilai utama. 

 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan motivasi ini adalah: 

2. Motivasi akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan 

keinginannya, kebutuhan dan kekurangan-kekurangannya. 

3. Keinginan, kebutuhan dan kekurangan-kekurangan seseorang itu berbeda xsatu sanma 

lainnya, dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. 

4. Keinginan manusia itu sendiri dari keinginan primer dan keinginan sekunder. 

 

Kebutuhan manusia pada garis besarnya dapat dikelompokan dalam sembilan pokok 

kebutuhan manusia yang disebut “Sembilan kebutuhan dasar” dari manusia, yaitu :  

 

1. Kebutuhan akan perkembangan pribadi 

2. Kebutuhan akan makanan dan kesejahteraan fisik 

3. Kebutuhan akan kemajuan 

4. Kebutuhan akan kegiatan, keserasian dan kelainan 

5. Kebutuhan akan kebebasan dari ketegangan emosi 

6. Kebutuhan akan keamanan dari kedudukan 

7. Kebutuhan akan keanggotaan kelompok 

8. Kebutuhan akan rasa harga diri dan 

9. Kebutuhan akan turut serta dengan lingkungan.  

 

Dengan mengetahui latar belakang dari kebutuhan-kebutuhan tersebut maka upaya untuk 

merubah kejiwaan seseorang dari hal yang tidak baik menjadi yang baik, akan menjadi lancar. 

Kajian terhadap hal itu semua merupakan tujuan psikologi dakwah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



BAB III 

 

DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

 

A. Kemajuan Komunikasi Global 

Untuk mengembangkan agama yang disampaikan lewat dakwah Islam tidak bisa lagi 

hanya dikemas melalui satu medium saja, yaitu dengan pendekatan dakwah tradisional (face to 

face communication) lewat ceramah agama di mimbar-mimbar masjid, pengajian, kajian, dan 

sebagainya. Dakwah Islam semakin berkembang di dunia modern ini dengan berbagai 

pendekatan dan medium. Ada yang menggunakan dakwah melalui media cetak (dakwah bi al 

qalam), namun ada juga yang mengemas dakwah melalui media elektronik (radio dan TV), 

bahkan ada yang sudah mengembangkan dakwah melalui internet. Sehingga seiring dengan 

perkembangan zaman telah lahir ”da’i virtual” (muballigh dunia maya) dan ”mad’u yang virtual” 

pula. 

              Sekarang ini sedang terjadi revolusi yang luar biasa menarik, mencengangkan dan 

sekaligus menantang bagi manusia. Revolusi ini menarik karena revolusi ini membawa 

perubahan terhadap pola dan struktur proses komunikasi manusia. Revolusi ini juga 

mencengangkan karena dari revolusi tumbuh dan berkembang teknologi informasi manusia yang 

pada akhirnya mampu untuk melampaui batasan ruang dan waktu. Revolusi ini juga menantang 

karena revolusi ini juga membawa pengaruh “tidak sehat” terhadap manusia yang gagap dan 

rakus terhadap pola-pola kemudahan teknis yang ditawarkan oleh revolusi ini. 

             Ada revolusi yang sedang berlangsung dan dialami oleh umat manusia. Revolusi tersebut 

disebut dengan revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi ini mengikuti jejak langkah revolusi 

sebelumnya, yaitu revolusi pertanian (revolusi paradigma nomadik ke arah hidup menetap), 

revolusi Perancis (revolusi paradigma sosial politik) dan revolusi industri (revolusi mekanika dan 

dinamisasi kapitalisme industrial). Revolusi komunikasi semakin berkembang dalam suatu 

asumsi bahwa komunikasi menjadi unsur yang vital dalam kehidupan manusia. (John Naisbit dan 

Patricia Aburdene: 1990) 

             Ketika informasi menjadi salah satu unsur konstitutif dalam suatu masyarakat, maka 

masyarakat mulai “mau tidak mau” membuka diri pada media massa dan komunikasi global. 



Perputaran produksi, konsumsi dan distribusi informasi semakin cepat dialami dan dimiliki oleh 

sistem masyarakat baru yang global dengan didukung oleh kekuatan dan ekspansi ekonomi, 

jaringan sistem informasi global serta terakhir disokong oleh teknologi. 

             Dengan mengukur perkembangan komunikasi dari pengaruh pra-lisan, tradisi lisan, 

tulisan, cetakan, media massa dan akhirnya telematika dapat disimak bahwa bagaimana 

lambannya gerakan proses kebudayaan komunikasi tersebut pada proses awalnya, tapi kemudian 

terakselerasi secara cepat dan massif pada era belakangan ini.  

             Teknologi dalam perkembangan arus produksi, konsumsi dan distribusi informasi 

memegang peranan penting. Urgensi peranan teknologi dalam proses massifikasi informasi 

terletak ketika hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang 

dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas. (A. Muis: 2001). Dengan demikian, 

pada dasarnya teknologi bersifat baik. Maka tidak mengherankan apabila terjadi perubahan dari 

media massa tradisional menjadi media massa baru. Pada akhirnya media baru dalam konteks 

teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang sedemikian kompleks. Globalisasi menjadi 

salah satu faktor penting dalam industri dan teknologi media komunikasi. 

             Sistem komunikasi global dalam era globalisasi ditandai dengan kemajuan yang pesat 

dari bidang kepenyiaran dan periklanan. Hak siar secara audio maupun audiovisual adalah hak 

monopolis yang dilakukan oleh negara atau swasta. Periklanan komersial kini telah menjadi 

kekuatan yang mengontrol industri media. Industri barang dan jasa yang dipasarkan secara 

internasional dan menggunakan periklanan sebagai media pemasarannya. Agen periklanan 

mengandalkan media komunikasi untuk membuka dan menjangkau pangsa pasar. Oleh sebab itu, 

perusahaan barang dan jasa transnasional mulai berpenetrasi ke pasar-pasar lokal. Perusahaan 

iklan multinasional jelas mempunyai kekuatan modal yang besar dan kemajuan teknologi yang 

begitu canggih. Dengan demikian, periklanan telah menjadi satu sumber penghasilan perusahaan 

media massa.  

              Periklanan komersial kini banyak diterapkan oleh sedikitnya 95 sistem televisi di dunia. 

Pada akhirnya perkembangan teknologi iklan mempengaruhi komersialisasi penyiaran dunia. 

Pertumbuhan dan modernisasi teknologi komunikasi juga mendorong perkembangan perusahaan 

transnasional, baik yang bergerak di bidang media dan non-media, guna memfasilitasi 



pengoperasian perusahaan tersebut, sehingga dapat membawa dan memperluas bisnis mereka 

mencapai berbagai negara lainnya. Dengan kata lain perkembangan teknologi komunikasi turut 

memfasilitasi dan memudahkan perkembangan ekonomi dunia melalui perusahaan transnasional. 

              Perkembangan industri elektronik dan teknologi komunikasi telah membawa perubahan 

dan mendukung keberadaan bisnis perusahaan transnasional. Berbagai akibat dirasakan dalam 

seluruh perkembangan teknologi dan ekspansi perusahaan media global. Kehadiran satelit dalam 

seluruh sistem kepenyiaran mendorong dan memperbesar signal televisi dari perusahaan media 

global. Dengan membawa hiburan, informasi dan budaya, perusahaan media global mencapai ke 

tingkat masyarakat lokal (McQuil Denis: 2002). 

             Dengan demikian dalam perspektif global, informasi adalah hal yang krusial dalam 

operasi sistem perusahaan transnasional. Inilah yang menjadi alasan perluasan komunikasi 

internasional. Di mana kebutuhan sistem bisnis internasional diharapkan dan dilayani dengan 

perluasan infrastruktur jaringan, data, informasi dan instalasi komunikasi di negara lain. Di sini 

terlihat bahwa teknologi memainkan peranan yang vital dalam menghadirkan skema baru. 

Teknologi mempunyai fungsi untuk integrasi sistem industri perusahaan dan memperdalam 

kemampuan pengetahuan serta pemerataan akses informasi yang lebih luas (Qodry Azizi: 2004). 

              Kemajuan teknologi seiring dalam seluruh proses pengembangannya tidak bisa 

disangkal akan mereduksi dan mendeterminasikan peran informasi dalam seluruh sistem 

masyarakat. Berbicara tentang teknologi media maka ukuran yang empirik adalah soal eksistensi 

media komunikasi. Padahal teknologi bukan sekedar soal barang tapi juga soal sistem nilai yang 

berada di balik teknologi itu sekaligus implikasi logis terhadap masyarakat. Apakah dengan 

demikian informasi bisa dilihat dan diukur secara empirik. 

               Permasalahan potensial yang lain dan layak dikaji adalah bahwa teknologi komunikasi 

menimbulkan persoalan akses, yang pada akhirnya akan berhubungan dengan soal kekuasaan 

dan kapital (Dedy Mulyana: 1999). Siapa yang bisa menguasai media informasi maka akan 

menguasai dunia.  

              Selain permasalahan di atas, terdapat masalah yang sangat krusial, yaitu masalah 

deregulasi media modern (Gill Branston: 2003). Jangan dilupakan bahwa berbagai deregulasi 

komunikasi dan telekomunikasi merupakan pemicu perkembangan teknologi komunikasi dan 



telekomunikasi. Pengembangan sistemik pada jasa komunikasi membawa pengaruh yang sangat 

jauh pada soal kompetisi, efektivitas, pengembangan aplikasi media komunikasi baru. 

               Permasalahan yang tidak kalah penting adalah perkembangan media baru, yang 

mempunyai tingkat teknologi tinggi dan kemampuannya bisa menghindari regulasi, seperti 

internet. Memang dirasakan internet memberikan sumbangan konstruktif kepada manusia, tapi 

tetap saja ada persoalan “kebebasan” yang tidak terkontrol atas efek internet pada masyarakat. 

               Indonesia jelas tidak mungkin menghindar dari perkembangan dan revolusi informasi 

global. Namun dapat dikatakan bahwa industrialisasi di Indonesia terbilang terlambat. Ketika 

media Indonesia mengalami industrialisasi media yang cukup marak, media di negera-negara 

industri sudah beranjak pada level perkembangan dunia pasca industri di bidang informasi. 

Dapat dikatakan bahwa media di Indonesia sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagai “media 

tradisional”. 

               Beberapa waktu yang lalu, media di Indonesia masih dilihat dan bangga disebut sebagai 

media perjuangan. Masalahnya adalah apakah memang dengan tingkat teknologi media yang 

berkembang sampai sekarang, tetap dapat dikatakan bahwa media di Indonesia adalah media 

perjuangan.  Akselerasi, kompresi dan literasi masyarakat Indonesia terhadap media sudah 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan.  

              Perkembangan masyarakat informasi tidak hanya diikuti dengan soal pembaruan 

teknologi saja, tapi juga harus diikuti dengan orang di balik teknologi tersebut.  Selain itu,  perlu 

untuk mencoba mendiskusikan masalah teknologi dan industri komunikasi di Indonesia. Industri 

buku dan majalah di Indonesia memang sudah berkembang. Industri buku berkembang ditandai 

oleh perkembangan industri buku lokal, dan nasional. Tapi tetap saja beberapa masalah yang 

mengikuti perkembangan buku dan majalah di Indonesia. Penghargaan terhadap industri buku 

masih rendah dengan bukti adanya dan begitu maraknya pembajakan buku di mana-mana. Ini 

persoalan sendiri, karena hal itu menyangkut soal hak cipta. Industri serta teknologi buku dan 

majalah di Indonesia tetap dimiliki oleh industri-industri kaya dan padat modal. Hal yang bisa 

ditarik dari hal ini adalah bahwa industri buku dan majalah di Indonesia belum bisa melepaskan 

diri dari pola ketergantungan ekonomi yang mengikatnya. Ketergantungan ekonomi akan 

mempengaruhi pola isi yang mau ditawarkan kepada masyarakat. 



              Globalisasi membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat di 

seluruh dunia. Belum pernah ada peradaban yang begitu mendunia seperti mendunianya 

peradaban modern. Peradaban Islam memang juga pernah menyebar ke sebagian besar penjuru 

dunia, tapi ini masih sebatas pada daerah-daerah yang secara fisik berhasil dikuasai. Apa yang 

kita saksikan saat ini adalah fenomena yang  sama sekali lain. Peradaban modern menyebar 

tanpa ada kekuatan yang mampu menghalangi. Batas negara dan wilayah kekuasaan tidak lagi 

menjadi penghalang bagi masuknya unsur-unsur budaya modern (Barat). (Nurcholish Madjid: 

1991). Setiap masyarakat yang kemudian termodernkan, menerima budaya modern secara suka 

rela sebagai bagian dari cara mereka untuk hidup secara terhormat dan maju. 

              Kota adalah wilayah yang paling banyak terkena arus modernisasi. Di kota lah kita 

temukan hampir seluruh simbol-simbol peradaban  modern seperti gaya hidup, mentalitas budaya 

global  adalah sebagian dari aspek kehidupan masyarakat kota yang telah sepenuhnya berkiblat 

pada peradaban modern. Kemajuan global khususnya globalisasi informasi merupakan tantangan 

sekaligus peluang bagi aktivis dakwah dalam mengarahkan umat kepada identitas utamanya 

yaitu khaira ummah.  

              Golobalisasi selalu diidentikkan sebagai pembawa efek negatif ke dunia atau 

masyarakat yang gemar mempertahankan cara hidup religiusitas dan kulturalitas yang sudah 

mapan. Padahal, globalisasi juga membawa manfaat positif pada kehidupan yang keras, dan 

susah, menjadi lembut dan mudah. Sains dan teknologi merupakan temuan yang datang 

berbarengan dengan mencuatnya isu globalisasi ini, telah cukup membantu manusia untuk 

menciptakan kultur baru, cara hidup baru, yang mendukung tidak hanya aktivitas kehidupan 

pribadi dan sosial tetapi juga dalam hal pelaksanaan ibadah masyarakat. 

              Pada awal abad XXI kita menyaksikan sebuah fenomena kian meluasnya globalisasi 

yang melibatkan semua aspek kehidupan umat manusia. Tidak ada lagi negara atau bangsa yang 

sanggup menghindarkan diri dari pengaruh globalisasi. Kini dunia dengan segala isinya sudah 

menjadi fenomena kesejagatan (globality), artinya tidak ada lagi bidang kehidupan yang luput 

dari pengaruh globalisasi baik langsung maupun tidak langsung. (A.Muis: 2001). 



Akan tetapi betapapun kreatifnya manusia di zaman modern namun kreatifitas itu 

dalam perspektif sejarah dunia dan umat manusia secara keseluruhan masih merupakan 

kelanjutan berbagai hasil usaha (achievements) umat manusia sebelumnya.  Oleh sebab itu, 

zaman modern harus dipandang sebagai kelanjutan wajar dan logis perkembangan kehidupan 

manusia.  

  Karena merupakan suatu kelanjutan logis sejarah, maka zaman sekarang akan lebih 

tepat jika disebut sebagai zaman teknik karena bersamaan muncul  adanya peran sentral 

teknokalisme serta bentuk-bentuk kemasyarakatan yang terkait dengan teknikalisme itu. 

(Hodgson: 1974). Dengan tibanya zaman modern, umat manusia tidak lagi dihadapkan kepada 

persoalan kulturalnya sendiri secara terpisah, tetapi terdorong menuju kepada masyarakat global. 

 Globalisasi sebetulnya bukan hal baru bagi umat Islam.  Sejak kehadirannya, Islam telah 

inheren dengan sifat globalnya, kaffatan linnāsi, basyīran wa nadzīra, wa dā’iyan ilā Allah 

biiznihī wasirājan munīra. Bahkan Islam telah lebih dahulu masuk ke Asia Tenggara ketimbang 

agama-agama lain  yang banyak dianut oleh masyarakat Barat. Namun, globalisasi pada zaman 

modern ini, tidak dapat disangkal, telah diakoni oleh Barat. Globalisasi merupakan satu paket 

yang berisi unsur budaya barat, ekonomi barat dan media komunikasi barat. 

 

B. Dakwah dan Media Massa  

 

Perkembangan pertelevisian erat kaitannya dengan dunia bisnis. TV dan bisnis saling 

mempengaruhi. Iklan itu jantungnya TV, yang memompakan darah kepada TV. Kalau bisnis 

lesu, iklan pun lesu. Yang menarik dari perkembangan terakhir dunia bisnis bukan saja 

memanfaatkan iklan dalam TV, tetapi sudah memasukkan TV  sebagai salah satu sektor bisnis 

yang sangat profitable, artinya mulai banyak perusahaan besar yang ingin menanamkan 

modalnya untuk mengelola stasiun TV karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar.  

TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang kini berubah menjadi televisi keluarga pun 

berangkat dari hal yang sama. Pendidik dan terdidik itu pasarnya sangat abstrak. Kita harus lebih 

spesifik dalam melakukan pragmentasi pasar. Misalnya target pasar umat Islam. Itu pun masih 

sangat abstrak. Umat Islam yang mana? Hal ini sangat penting untuk dirumuskan mengingat 

segmen yang akan dituju menentukan eksisnya sebuah program acara. 



Kualitas berita dan informasi yang disajikan TV sekarang sebetulnya sudah merupakan 

keperluan juga. Jadi dalam dunia bisnis, informasi itu sangat penting. Jadi kalau pun kita lihat 

ada informasi, itu lebih berorientasi kepada bisnis. Maksudnya informasi yang bersifat ilmiah 

memperluas wawasan orang, bersifat mendidik dan sebagainya tidak banyak diharapkan dari TV. 

Pertama, karena TV memang sebuah kegiatan yang orientasinya betul-betul bisnis. Kedua, TV 

itu memberikan informasi sekilas sehingga tidak mungkin TV memberikan prosentasi yang 

mendalam tentang suatu hal. 

Aspek interest untuk saat sekarang menjadikan kriteria utama dalam menyajikan sebuah 

berita. Sebetulnya karakteristik berita yang dipelajari di fakultas komunikasi sudah berubah di 

lapangan, tidak bisa dipakai lagi. Syarat-syarat berita itu juga berganti. Krateria berita itu pada 

akhirnya kini ditentukan oleh policy masing-masing stasiun TV. Sekarang aspek proximity 

rasanya juga cuma penting buat iklan saja. 

Siaran dakwah di TV masih lebih banyak yang tidak ada sisipan iklannya. Itu bukan 

karena anggapan idealis bahwa dakwah tidak bisa disisipi iklan, tetapi memang jarang yang mau 

memasang iklan untuk acara dakwah karena kemasannya tidak menarik. Itulah sebabnya rating 

acara dakwah itu selalu jauh tertinggal dari acara infotainment., sedang kebanyakan orang mau 

memasang iklan di sebuah acara karena rating yang tinggi. 

Sangat mungkin acara dakwah di TV itu disisipi iklan kalau dikemas secara menarik. 

Mislanya, tidak lagi monolog dengan berpidato karena kalau begitu tidak ada bedanya dengan 

siaran dakwah dengan melalui radio atau pengajian biasa. Yang penting dalam TV itu adalah 

aspek visualnya. Semestinya kita buat perbandingan kesan verbal dan kesan non-verbal, dalam 

hal ini yang visual mestinya di TV minimal 60% merupakan aspek non-verbal . Kalau kita mau 

buat acara dakwah yang menarik perbanyaklah aspek non-verbalnya. Mungkin situasi di 

lapangan, efek suara, efek visual yang dimanipulasi dan semacamnya bisa membuat dakwah 

menjadi lebih menarik. 

Dakwah di TV itu mestinya lebih ditekankan pada sapek afektif ketimbang aspek 

kognitif. Orang nonton TV paling utama tidak untuk belajar, tetapi untuk menikmati hiburan. 

Oleh karena itu acara dakwah harus  dikemas sedemikian rupa sehingga bernuansa entertain 

tetapi tidak kehilangan aspek pendidikannya. Misalnya kita mau menganjurkan orang bersedekah 

di bulan ramadhan, menyantuni fakir miskin, maka kita shoot daerah-daerah kumuh dan 



mengambil kisah derita seorang miskin. Kemudian berilah caption ayat-ayat al-Qur’an atau suara 

musik yang menganjurkan kita bersedakah. 

Masih banyak pendakwah di TV terkesan kaku, formal dan tidak tampil atraktif. Ada 

beberapa alasan, Pertama orang-orang yang berdakwah di TV itu umumnya diambil dari da’i-

da’i lapangan. Bahkan ada pendakwah itu berteriak-teriak dengan suara keras di TV atau radio. 

Radio itu sifatnya yang intimate, datang ke tempat-tempat yang private di rumah. Semestinya 

berceramah di TV atau radio suara dibuat semesra mungkin, artinya tidak perlu berteriak-teriak 

seperti menghadapi orang banyak. 

Penting juga diperhatikan masalah kamera yang mempunyai makna tersendiri. Kalau dia 

di-long shot, agak jauh dan ada meja, itu ada kesan tidak mesra, jauh, resmi, formal. Tetapi kalau 

di-close up, lebih dekat lebih less-in formal, terasa lebih akrab. Dai-dai Islam yang dipanggil itu 

juga tidak pernah diberi kursus tentang TV. Jadilah mereka berpidato di depan TV sama seperti 

berpidato di depan majelis taklim. 

Sebagai perhatian bahwa stasiun TV cuma menerima paket. Mestinya lembaga-lembaga 

dakwah yang ada harus memperhatikan aspek komunikasi massa ini, sehingga paket acara 

dakwah yang ditawarkan ke media massa itu menarik untuk setiap orang yang  menyaksikan. 

Dalam teori efek TV ada yang disebut  subliminal perception . Pesan itu akan lebih berpengaruh 

kalau sangat sedikit. Dengan teknik tertentu pesan itu hampir tidak kentara, tetapi secara tidak 

sadar pesan itu diserap. 

 

 

 

1. Dakwah dan Film 

 

Minat berdakwah sudah mulai merata pada semua kalangan, termasuk dikalangan para 

sineas dan seniman muslim lainnya. Tetapi mereka sering kesulitan dana untuk membuat 

program yang diinginkan itu, hal ini disebabkan karena para produser rata-rata belum tertarik 

untuk memproduksi film-film yang bernuansa dakwah. Menurut para produser film-film dakwah 

tidak menguntungkan secara komersial. Kaum muslim tidak banyak yang mau menontonnya. 

Film laga, drama romantis dan sebagainya pun dikritik habis-habisan karena tidak baik untuk 

bagi perkembangan moral dan akhlak anak. Tetapi mereka juga tidak mau menonton film yang 

mereka tuntut itu.  



Banyak film yang bermuatan dakwah dan berkualitas sangat bagus dan mendapat 

penghargaan internasional, tetapi ketika dijual di Indonesia tidak banyak yang mau 

menontonnya. Itu akan berdampak pada kerugian yang sagat  besar mengingat biaya yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah film juga sangat besar. Film Titian Rambut Dibelah tujuh 

yang dibintangi W.S. Rendra itu sangat sarat dengan pesan-pesan keislaman dan memiliki mutu 

yang sangat hebat tapi tidak laku dipasaran (orang sedikit yang mau menonton). Jadi kalau ada 

asumsi dari produser yang tidak mau memproduksi acara keagamaan termasuk film karena hanya 

mendapatkan kerugian itu sangat beralasan. Jadi sebetulnya kita umat Islam ini  munafik dalam 

mendukung media Islam, karena pada kenyataanya kita sendiri tidak mendukung dalam artian 

memberikan sumbangsih baik secara moril maupun materil. 

Dukungan terhadap media Islam, sinetron atau film dakwah harus dibuktikan dengan 

rating. Jika  ternyata banyak penontonnya maka setiap TV, Radio dan produser film akan 

memperbanyak produksinya. Karena itu kalau kaum muslimin benar-benar serius dan ingin 

sinetron dan film-film Islam diproduksi lebih banyak lagi, mestinya kaum muslimin mau 

menontonnya. 

 

2. Dakwah dan Televisi 

 

Selama ini banyak media menganggap oplah besar dan rating tinggi sebagai “Tuhan”. 

Konsekwensi logisnya segenap kemampuan redaksi pun dikerahkan untuk mengabdi kepada 

kedua hal itu. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka biasanya awak redaksi dianggap gagal. 

Padahal oplah maupun rating itu tidak penting dalam mengevaluasi tayangan berita. Yang 

penting adalah publik percaya pada pemberitaan media, karena rating bukan indikator tingkat 

kepercayaan publik terhadap pemberitan. 

Berdasarkan itulah beberapa media kini mulai menampilkan pemberitaan yang elegan 

tanpa kekerasan untuk meraih kepercayaan masyarakat. Berita yang elegan itu berkelas atau 

berkualitas, yaitu berita yang betul-betul memenuhi kebutuhan publik, akurat, lengkap dan cepat. 

Pemberitaan elegan ini mempunyai motif ekonomi politik. Tingkat kepercayaan penonton dan 

sering tidaknya acara berita TV dikutip oleh media lain akan memepengaruhi nilai saham TV 

tersebut di pasar modal. 

Jika rating sama dengan nilai iklan, maka acara berita sama dengan nilai saham. Oleh 

sebab itu acara berita TV selalu menjadi image project dari pada proyek untuk mengeruk iklan. 



Jadi jelas logikanya, berita berhubungan dengan tingkat kepercayaan, tingkat kepercayaan 

berhubungan dengan saham. Itu semua sangat penting bagi industri penyiaran yang 

membutuhkan kapital besar. (Pendapat Bimo pakar pertelevisian. Indo Pos, Jum’at, 28 April 

2006) 

 

3. Dakwah dan media Cetak 

 

Peran dan fungsi pers, khususnya media cetak pada dekade ini telah mengalami 

perkembangan bahkan pergeseran yang sangat jauh. Media bukannya dituntut untuk memantau 

setiap perkembangan jalannya roda pemerintahan semata tetapi juga sebagai sarana untuk 

membangun moral masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Memang posisi media berada pada 

dua sisi yang bertentangan. Sebagian pengamat komunikasi menganggap bahwa peran dan fungsi 

media bagaikan pisau bermata dua. Keith Tester menyebut sisi yang satu memiliki kebutuhan 

humanis dan sisi yang lain memiliki kebutuhan eksploratif. (Keith Tester: 2003). 

Persoalan-persoalan kemasyarakatan saat ini telah demikian rumitnya dan merupakan 

tanggung jawab seluruh komponen masyarakat terutama tokoh agama. Kemorosotan pada aspek 

moral merupakan tolok ukur utama kehancurannya sebuah generasi. Peran dakwah ternyata 

masih belum memberikan kontribusi besar terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkan rumusan strategi dakwah yang 

lebih baik guna menjamin efektifitas dan efisiensi dakwah. Fungsi positif dari media itu 

seharusnya menjadi peluang bagi insan dakwah dalam merumuskan strategi dakwah yang lebih 

berkualitas dan menarik bagi umat. 

Dalam masyarakat modern media informasi merupakan urat nadi bagi kehidupan atau 

merupakan bagian yang sangat esensial dalam usaha pengembangan kehidupannya. Osman 

Tekin Aybas mengemukakan bahwa negara-negara Eropa menggunakan media informasi 

tekhnik dan saintifik untuk pemecahan berbagai masalah sosial dan ekonomi masyarakat.(Osman 

Tekin Aybas:  1988). 

C. Fungsi Komunikasi Dalam Aktivitas Dakwah 

Komunikasi (dari Latin ”Comunicare”) biasanya diartikan sebagai suatu proses 

penyampaian lambang-lambang antara dua atau lebih orang (atau sistem) yang dapat 

diberi makna tertentu oleh kedua belah pihak (encoded-decoded) dan biasanya 



menghasilkan umpan balik (feedback) [ A. Muis, 2001]. Adapun Harold D. Lasswell 

secara sederhana mendefinisikan komunikasi adalah siapa mengatakan apa, melalui 

saluran apa, kepada siapa dan apa akibatnya. 

Komunikasi melalui berbagai medianya di suatu masyarakat, dapat menciptakan kesenjangan 

perilaku sosial yang berubah dengan kaidah-kaidah kultural yang normatif (culture lag). 

Komunikasi yang intensif dan efektif akan menciptakan pengaruh dan perubahan sikap, pendapat 

bahkan perilaku masyarakat. Masyarakat tidak lagi mau menggunakan pranata sosial yang ada, 

akibatnya terjadi perubahan mindset pada masyarakat yang dihasilkan dari proses komunikasi. 

Dalam keadaan seperti ini berarti komunikasi mampu memerankan fungsinya sebagai salah satu 

alat bagi perubahan masyarakat (social change). [Lihat tabel dibawah ini] 

 

Secara lebih rinci, para praktisi komunikasi, menjelaskan fungsi komunikasi sbb : 

• Menciptakan kesadaran (awareness) terhadap gagasan/ pemilik gagasan (merek/brand) 

•Mengubah persepsi 

•Mengubah keyakinan 

• Mengubah pensikapan (mis : tadinya menolak menjadi menerima) 

•Remainder (mengingatkan kembali) 

•Memperkuat sikap 

•Mendapatkan respon langsung 

• Membangun citra 

Adapun dakwah merupakan proses merubah seseorang maupun masyarakat (pemikiran, 

perasaan, perilaku) dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Secara spesifik, dakwah 

Islam diartikan sebagai aktivitas menyeru/ mengajak dan melakukan perubahan kepada manusia 



untuk melakukan kema’rufan dan mencegah dari kemungkaran. [Islam Politik dan Spiritual, 

Hafidz Abdurrahman, 231] 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebesarnya aktivitas dakwah dapat berhasil secara optimal, 

jika didukung oleh proses komunikasi yang baik dan efektif, yang dalam bidang pemasaran 

dikenal dengan istilah komunikasi pemasaran. 

D. Empat Syarat Komunikasi Efektif 

Efektif tidaknya dan berhasil tidaknya komunikasi dilakukan sangat ditentukan oleh empat 

faktor, yakni : (1) Kejelasan tujuan dan target, (2) Kejelasan target audience, (3) Strategi pesan, 

(4) Strategi media. 

1. Tujuan dan Target 

Tujuan komunikasi yang jelas dan semakin spesifik , akan menghasilkan komunikasi yang 

semakin baik. Mengapa? Karena semakin spesifik tujuan dari aktivitas komunikasi, maka akan 

semakin fokus. 

Tujuan itu sendiri harus mendasarkan pada dua hal pokok, yaitu : posisi faktual pengaruh para 

pengemban dakwah (dalam jamaah dakwah) di tengah masyarakat dan sumber daya saing atau 

nilai (value) yang ingin diberikan pengemban dakwah kepada masyarakat. 

Posisi faktual jamaah dakwah dapat diukur dengan pendekatan model (Product Lifetime Cycle). 

 
Keterangan : 



• Tahap Lahir : ide, pemikiran, konsep dan eksistensi belum mempunyai ’pangsa pasar ’yang 

besar, namun mempunyai potensi yang besar. 

• Tahap Tumbuh : ide, pemikiran, konsep dan eksistensi dikenal dan berhasil melompati ”parit” 

(masa transisi) menjadi standar (genre) baru, sehingga pangsa pasar akan tumbuh berkembang. 

Hal itu ditandai dengan apresiasi yang akan terus naik 

• Tahap Dewasa : tahap dimana permintaan berada pada posisi maksimal dan tidak lagi 

mengalami pertumbuhan ’pangsa pasar’. ’Pasarnya’ masih besar,namun pertumbuhan stagnan, 

karena masyarakat sudah mengenal akrab. 

• Tahapan Turun : akan terjadi jika ide, pemikiran, konsep dan eksistensi tidak bisa 

mempertahankan ’pangsa pasar’. Maka yang biasa dilakukan adalah mempertahankan agar 

eksistensi jamaah dakwah tetap ada. 

Sedangkan tentang value bisa menggunakan model The Value Descipline of Salesman. 

Hermawan Kartajaya dalam ”Integrating Sales & Marketing”-nya, mengutip konsep Fried dan 

Weiserman (dalam buku ”The Dicipline of Market Leader”), membagi tiga sumber daya saing, 

yaitu : Product Leadership, Customer Intimacy, Operational Excellence. 

Product Leadership menekan pada aspek informasi tentang produk (ide, pemikiran, konsep) 

yang ingin di sampaikan kepada masyarakat. Customer Intimacy pada menjalin hubungan yang 

baik, sedang Operational Excellence lebih pada tingkat servis yang bisa diberikan. 

 
Dalam konteks dakwah, kita bisa menerapkan konsep tersebut dalam bentuk, apakah komunikasi 

dakwah saat ini ditujukan pada penyebaran informasi tentang syariah-khilafah, berarti bicara 

tentang product leadership, atau mau diarahkan pada terjalinnya hubungan dengan berbagai 

elemen Islam di negeri ini, atau ingin menjelaskan apa yang akan dan bisa diberikan oleh jamaah 

dakwah kepada umat melalui dakwahnya. Inilah yang menjadi PR kita kedepan. 

2. Target Audience 

Secara prinsip, semakin jelas target audience yang ingin disasar, maka efek komunikasi akan 



semakin optimal dan tepat sasaran. Jamaah dakwah harus menyusun dan membuat klasifikasi 

target audience. Dari mereka yang tidak tahu sama sekali tentang khilafah hingga mereka yang 

tahu, mendukung dan mau terlibat. Inilah yang disebut dengan segmentasi. 

Dalam segmentasi ini, tidak ada salahnya kita mencoba menggunakan metode pendekatan lain 

seperti Customer Lifetime Value. (lihat bagan dibawah ini). 

 
3. Strategi Pesan 

Aktivitas komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat 

dipahami secara benar oleh target atau sasaran. Untuk itu, paling tidak ada dua hal yang harus 

dipersiapkan secara matang dalam melakukan pengkomunikasian. (1) Fokus pesan (what to 

say) dan (2) Cara atau pendekatan dalam menyampaikannya (how to say). Semakin 

sederhana dan simpel pesan yang disampaikan—meski yang disampaikan kompleks, maka 

semakin besar kemungkinan audience memahaminya. Bukan sebaliknya. 

Pesan tidak melulu verbal, bisa juga tulisan, tanda (gambar), bahkan penampilan seseorang . 

Inilah yang oleh Alex Sobur dalam Semiotika Komunikasi disebut semiotika. 

4. Strategi Media 

Strategi media merupakan bagian akhir dari proses informasi dan komunikasi yang akan 

dilakukan. Pemilihan media juga sangat menentukan keberhasilan, efektifitas dan efisiensi 

komunikasi yang dilakukan. Apakah media elektronik, media cetak, maupun media alternatif 

(ambient media). 

Semoga gagasan tentang komunikasi dakwah dengan pendekatan komunikasi pemasaran ini 

bermanfaat. 

 

 

D. Ciri-ciri komunikasi massa 

 



1.    Komunikasi Massa diarahkan pada audiens yang relatif besar, heterogen, dan anonim. 

2.    Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai 

sebanyak mungkin peserta audiens secara serempak dan sifatnya sementara. 

3.    Komunikator cenderung berada/beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang 

mungkin membutuhkan biaya yang besar. 

Ciri-ciri khusus institusi (lembaga) media menurut Denis McQuail (1987): 

1)   Memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan, dan 

budaya. Upaya tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan sosial kolektif dan 

permintaan individu.  

2)   Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain: dari 

pengirim ke penerima, dari anggota audience ke anggota audience lainnya, dari seseorang 

ke masyarakat dan institusi masyarakat terkait. Semua itu bukan sekedar saluran fisik 

jaringan komunikasi, melainkan juga merupakan saluran tatacara dan pengetahuan yang 

menentukan siapakah sebenarnya yang patut atau berkemungkinan untuk mendengar 

sesuatu dan kepada siapa ia harus mendengarnya. 

3)   Media menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkungan publik, dan 

merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang untuk peran serta sebagai penerima 

(atau dalam kondisi tertentu sebagai pengirim). Institusi media juga mewakili kondisi 

publik, seperti yang tampak bilamana media massa menghadapi maslah yang berkaitan 

dengan pendapat publik (opini publik) dan ikut berperan membentuknya (bukan masalah 

pribadi, pandangan ahli, atau penilaian ilmiah). 

4)   Partisipasi anggota audience dalam institusi pada hakikatnya bersifat sukarela, tanpa 

adanya keharusan atau kewajiban sosial. Bahkan lebih bersifat suka rela daripada 

beberapa institusi lainnya, misalnya pendidikan, agama atau politik. Pemakaian 

diasosiasikan orang dengan waktu senggang dan santai, bukannya dengan pekerjaan 

dantugas. Hal tersebut dikaitkan juga dengan ketidakberdayaan formal institusi media: 

media tidak dapat mengandalkan otoritasnya sendiri dalam masyarakat, serta tidak 

mempunyai organisasi yang menghubungkan pameran-serta ”lapisan atas” (produsen 

pesan) dan pemeran-serta ”lapisan bawah” (audience). 

5)   Industri media dikaitkan dengan industri dan pasar karena ketergantungannya pada 



imbalan kerja, teknologi, dan kebutuhan pembiayaan. 

6)   Meskipun institusi media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun institusi ini selalu 

berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya sinambungan pemakaian media, 

mekanisme hukum, dan pandangan-pandangan menentukan yang berbeda antara negara 

yang satu dengan lainnya.  

Ciri media: 

1.    Keuntungan/profit 

2.    Kapitalisme 

3.    Kompetensi 

Ciri-ciri mass society: 

1.   Heterogenitas susunan angotanya yang berasal dari berbagai kelompok lapisan   

masyarakat.  

2.   Berisi individu yang tidak saling mengenal dan terpisah satu sama lain (tidak mengumpul) 

serta tidak berinteraksi satu sama yang lain.  

3.   Tidak mempunyai pemimpin atau organisasi formal.  

Karakter komunikasi massa: 

1.    Ditujukan pada khalayak yang luas, heterogen, anonim, tersebar dan tidak mengenal batas 

geografis-kultural. 

2.    Bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Kegiatan penciptaan pesan melilbatkan 

orang banyak dan terorganisasi. 

3.    Pola penyampaian bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu dalam menjangkau 

khalayak yang luas. 

4.    Penyampaian pesan cenderung satu arah. 

5.    Kegiatan komunikasi terencana, terjadwal dan terorganisasi. 

6.    Penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer. 

7.   Isi pesan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, politik 

dll) 

Faktor-faktor mendasar dari media massa: 



1.    Media massa merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga 

merupakan industri sendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang 

menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain 

pihak, institusi media di atur oleh masyarakat. 

2.    Media massa merupakan sumber kekuatan- alat kontrol, manajemen, inovasi dalam 

masyarakat  yang dapat didayagunakan sebagai penganti kekuatan atau sumber daya 

lainnya. 

3.    Media merupakan forum atau agen yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-

peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. 

4.    Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam 

pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian 

pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. 

5.    Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh 

gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara 

kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan 

berita dan hiburan. 

  

E. Karakteristik komunikasi massa 

Setelah mendapat beberapa definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

komunikasi, yang secara prinsip telah kita ketahui bahwa definisi-definisi komunikasi massa itu 

secara prinsip mengandung suatu makna yang sama, bahkan antara satu definisi dengan definisi 

lainnya dianggap saling melengkapi. Melalui komunikasi massa itu pula kita dapat mengetahui 

karakteristik komunikasi massa. Agar karakteristik komunikasi massa itu tampak jelas, maka 

pembahasannya perlu dibandingkan dengan komunikasi antarpersona. Karakteristik komunikasi 

massa adalah sebagai berikut : 

1.    Komunikator terlembaga 

Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Menurut Wright 

komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Secara kronologis proses 

penyusunan pesan oleh komunikator sampai pesan itu diterima oleh komunikan. Apabila 

pesan itu disampaikan melalui surat kabar, maka prosesnya adalah sebagai berikut : 

komunikator menyusun pesan dalam bentuk artikel, apakah atas keinginannya atau atas 

http://oliviadwiayu.wordpress.com/2006/10/19/karakteristik-kommas/


permintaan media massa yang bersangkutan. Selanjutnya pesan tersebut diperiksa oleh 

penanggungjawab rubric. Dari penanggung jawab rubrik diserahkan kepada redaksi untuk 

diperiksa layak tidaknya pesan itu untuk dimuat dengan pertimbangan utama tidak menyalahi 

kebijakan dari lembaga media massa itu. Ketika sudah layak pesan dibuat settingnya, lalu 

diperiksa oleh korektor, disusun oleh layout man agar komposisinya bagus, dibuat plate, 

kemudian masuk ke mesin cetak. Tahap terakhir setelah dicetak merupakan tugas bagian 

distribusi untuk mendistribusikan surat kabar yang berisi pesan itu kepada pembacanya.  

Apabila media komunikasi yang digunakan adalah media televisi, tentu akan banyak lagi 

melibatkan orang, seperti juru kamera, juru lampu, pengarah acara, bagian make up, floor 

manager dan lain-lain. Selain itu, peralatan yang digunakan lebih banyak serta dana yang 

diperlukan lebih besar. 

2.    Pesan bersifat umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua 

orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi 

massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. 

Namun tidak semua fakta dan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dapat dimuat dalam 

media massa. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalam bentuk apa pun harus memenuhi 

kriteria penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik, bagi sebagian besar 

komunikan. Dengan demikian, kriteria pesan yang penting dan menarik itu mempunyai 

ukuran tersendiri, yakni bagi sebagian besar komunikan. Misalnya, berita pemilihan Lurah di 

Kelurahan Sukapada Kotamadya bandung, dapat dianggap memenuhi criteria penting bagi 

masyarakat setempat, tetapi tidak penting bagi masyarakat Kotamadya Bandung, apalagi Jawa 

Barat. 

3.    Komunikan anonim dan heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Pada komunikasi 

antarpersonal. Komunikator akan mengenal komunikannya, mengetahui identitasnya seperti 

nama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan mungkin mengenal sikap dan 

perilakunya. Sedangkan dalam komunikasi massa, komunikatornya tidak mengenal 



komunikan (anonim), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. 

Disamping anonim, komunikan komunikasi massa adalah heterogen, karena terdiri dari 

berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor: 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, latarbelakang budaya, agama dan tingkat ekonomi.  

4.    Pesan serempak 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan komunikasi lainya adalah, jumlah sasaran 

khalayak atau komunikan yang dicapainya relativ banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih 

dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan 

memperoleh pesan yang sama pula. 

Keserampakan media massa itu ialah keserampakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 

dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada 

dalam keadaan terpisah, contohnya acara televisi yang ditayangkan oleh station tv setiap 

harinya, ditonton oleh jutaan pemirsa. Mereka secara serempak pada waktu yang sama 

menonton acara-acara di televise. 

5.    Mengutamakan isi ketimbang hubungan 

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. Pada komunikasi 

antarpersonal, unsur hubungan sangat penting. Sebaliknya pada komunikasi massa, yang 

penting adalah isi. 

Pada komunikasi antarpersonal, pesan yang disampaikan atau topik yang dibicarakan tidak 

perlu menggunakan sistematika tertentu. Dalam komunukasi massa, pesan harus disusun 

sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik media 

massa yang akan digunakan. 

  

6.    Bersifat satu arah 

Secara singkat komunikasi massa itu adalah komunikasi dengan menggunakan atau melalui 

media massa. Karena melalui media massa maka komunikator dan komunikan tidak dapat 



melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun aktif 

menerima pesan, namun diantara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya 

terjadi dalam komunikasi antarpesonal. Dengan demikian, komunikasi massa itu bersifat satu 

arah. 

Apabila kita sedang menonton berita di televisi kemudian ada beberapa bagian yang tidak 

dapat kita pahami, kita tidak dapat meminta penyiar untuk mengulang membacakan bagian 

yang tidak kita pahami itu, pesan harus diterima dengan apa adanya.  

7.    Stimulasi alat indera yang terbatas 

Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada 

surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada siaran radio dan rekaman auditif, 

khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan indra 

penglihatan dan pendengaran. Sedangkan komunikasi antarpersonal yang bersifat tatap muka, 

maka seluruh alat indera pelaku komunikasi, komunikator dan komunikan, dapat digunakan 

secara maksimal. Kedua belah pihak dapat melihat, mendengar secara langsung, bahkan 

mungkin merasa.             

8.    umpan balik tertunda (delayed) 

Umpan balik atau feedback merupakan factor penting dalam bentuk komunikasi apapun. 

Efektivitas komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh 

komunikan. 

Umpan balik sebagai respon mempunyai volume yang tidak terbatas pada komunikasi 

antarpersonal, contohnya kernyitan mata, gerak bibir, posisi tubuh, intonasi suara dan gerakan 

lainnya yang dapat diartikan. Umpan balik ini bersifat langsung (direct feedback) atau umpan 

balik yang bersifat segera (immediate feedback). 

 

F. Dakwah dan Penyiaran 

 

Penyiaran pada hakikatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika 

berada pada posisi tidak mampu untuk menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk 



berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah alat untuk mendongkrak kapasitas dan 

efektivitas komunikasi massa. 

Dalam teori media dan masyarakat massa dikatakan bahwa media memiliki 

sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yaitu: 

1. Media massa memiliki efek yang berbahaya sekaligus menular bagi masyarakat. 

Untuk meminimalisir efek negatif ini pada masa 1920-an di Eropa, penyiaran 

dikendalikan oleh pemerintah walaupun ternyata kebijakan itu justru berdampak 

buruk di Jerman dengan digunakannya penyiaran untuk propaganda Nazi. 

2. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiennya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan bahwa 

ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka semakin lama 

pengaruh tersebut semakin besar. 

3. Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan ia mengalami 

keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru melindungi efek 

negative media. Berkaitan dengan hal tersebut John Dewey, seorang pemikir 

pendidikan berkata bahwa efek negative media dapat disaring melalui 

pendidikan. 

Jelaslah bahwa penyiaran merupakan wahana komunikasi massa dasar yang telah 

terbukti efektivitasnya. Tanpa media sebagai komunikasi dasar, manusia tidak mungkin 

mendistribusikan satu pesan ke banyak penerima secara global. Dengan demikian   media 

memperluas komunikasi manusia dalam hal: 

1. Produksi dan distribusi pesan. 

Produksi meliputi penciptaan pesan dengan menggunakan media komunikasi, 

sedangkan distribusi meliputi transmisi yakni memindahkan pesan; reproduksi 

yang diikuti aplifikasi (penjelasan) pesan; dan display membuat pesan tampak 

secara pisik ketika sampai ke tujuan. 

2. Menerima, menyimpan dan menggunakan kembali informasi. 

 

Studi tentang penyiaran sebagai komunikasi massa mesti pula melihat berbagai 

teori tentang efek komunikasi massa. Di antara teori yang menjelaskan hal tersebut adalah teori 

stimulus respons, teori two step flow dan teori difusi inovasi. 



 

1. Teori Stimulus Respon 

Teori ini pada dasarnya  mengatakan bahwa efek merupakan reaksi situasi tertentu. 

Dengan demikian seorang dapat mengharapkan sesuatu atau memperkirakan sesuatu 

dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui penyiaran. Teori ini memiliki tiga 

elemen yakni a. pesan (stimulus), b, penerima (receiver), dan c. efek  (respon). 

Prinsip teori stimulus kemudian memunculkan teori turunan yang disebut teori jarum 

hipodermiks yaitu teori media massa yang memandang media sebagai obat yang 

disuntikkan ke dalam pembuluh darah audiens, yang kemudian diasumsikan akan 

bereaksi seperti yang diinginkan pembuat pesan. 

Kelemahan teori stimulus respons adalah penyamarataan individu. Bagaimanapun, 

pesan yang sama akan dipersepsi secara berbeda oleh individu dalam kondisi kejiwaan  

yang berbeda. 

2. Teori Komunikasi Dua Arah 

Teori komunikasi dua arah yaitu pengaruh media massa tidak secara langsung mengenai 

individu, tetapi terlebih dahulu sampai kepemuka pendapat (opinion leader) . 

3. Teori Difusi Inovasi 

Seperti dalam teori komunikasi dua arah, pada teori difusi inovasi pengaruh media juga 

dipandang tidak secara langsung mengenai individu, tetapi terdapat sumber non-media 

yang turut mempengaruhi efktivitas pesan media. Hanya saja dalam teori ini pengaruh 

non-media tidak merujuk kepada opinion leader, taoi kepada siapa saja yang bisa 

mempengaruhi, seperti tetangga atau teman. Karenanaya, difusi melibatkan pengetahuan, 

persuasi, keputusan dan komfirmasi.  

 

Sifat Media Penyiaran 

 

Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa memiliki cirri dan sifat yang berbeda 

dengan media massa lainnya. Bahkan diantara sesame media penyiaran, misalnya radio dan 

televisi terdapat berbagai perbedaan sifat. Media massa televise meskipun sama dengan radio 

dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai cirri dan sifat yang berbeda. 

Terlebih lagi dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media cetak dapat 

dibaca kapan saja tetapi televise dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapat diulang. 



Upaya menyampaikan informasi melalui media cetak, audio dan audiovisual, masing-masing 

memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan. Penyebabnya adalah sifat fisik masing-masing jenis 

media  

 

I. Surat Kabar/cetak 

a. Interaktifnya rendah (susah). 

b. Lebih intelek (butuh kemmapuan membaca). 

c. Isi lebih analisis 

d. Ulasan lebih dalam 

e. SuratKabar dibeli barangnya. (mahal) 

f. Dapat dibaca, dimana dan kapan saja 

g. Daya rangsangnya rendah 

h. Dapat dibaca berulang-ulang 

i. Biaya produksi relative rendah 

j. Daya jangkau terbatas.  

 

II. Radio 

a. Sifat intimate 

b. Separuh isi radio itu musik/hiburan 

c. Radio paling murah 

d. Membutuhkan pendegaran normal 

e. Bersuara menarik 

f. Lebih besar proporsi interaktif 

g. Berita lebih cepat 

h. Sumber harus kredibel. 

i. Daya rangsangnya rendah 

j. Daya jangkaunya luas. 

 

III. Televisi 

a. Visual menonjol 

b. Reproduksinya mahal 

c. Dapat dilihat dan didengar 

d. Daya rangsangnya sangat tinggi 

e. Daya jangkau luas 

 

Televisi dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai ruang 

tetapi tetapi tidak menguasai waktu. Sedangkan media cetak menguasai waktu tetapi tidak 

menguasai ruang. Artinya siaran dari suatu media televise atau radio dapat diterima dimana 

saja dalam jangkauan pancarannya (menguasaI ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat 

kembali (tidak menguasai waktu). Media cetak untuk sampai kepada pembacanya 

memerlukan waktu (tidak menguasai ruang) tetapi dapat dibaca kapan saja dan dapat diulang-



ulang (menguasaiwaktu). Karena perbedaan sifat inilah yang menyebabkan adanya jurnalistik 

televise, jurnalistik radio dan juga jurnalistik media cetak. Meskipun demikian semuanya 

tetap tunduk pada ilmu induknya yaitu ilmu komunikasi.  

 

G. Internet Sebagai Media Dakwah  

 

Jaman sekarang, internet merupakan kebutuhan bagi banyak orang, karena  dengan internet kita 

bisa mengakses dan menemukan segala informasi di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. 

Kebutuhan internet yang sangat penting meningkatkan jumlah pemakai internet setiap tahun di 

seluruh dunia, termasuk di Indonesia,  

Saat ini, perkembangan internet tidak lagi hanya digunakan untuk mencari data atau informasi 

yang dibutuhkan, namun bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menghancurkan kekuatan 

musuh. Bahkan, awal diciptakannya teknologi jaringan komputer sekitar tahun 1960, 

dimanfaatkan oleh angkatan bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika 

khawatir jika negaranya diserang, maka komunikasi menjadi lumpuh. Untuk itulah, mereka 

mencoba komunikasi dan menukar informasi melalui jaringan komputer.  

Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu dan dengan komponen tertentu 

saja. Tetapi, saat ini orang yang  berada di rumah pun bisa terhubung ke internet dengan 

menggunakan modem dan jaringan telepon. Selain itu, internet banyak digunakan oleh 

perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, lembaga militer di seluruh dunia untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat.  

Hadirnya akses internet merupakan media yang tak bisa dihindari, karena telah menjadi suatu 

peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi global. Dengan adanya akses internet, 

maka sangat banyak informasi yang dapat dan layak diakses oleh masyarakat internasional, baik 

untuk kepentingan pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Di mana munculnya jaringan inter-

net dianggap sebagai sebuah revolusi dalam dunia komunikasi dan informasi.  

Pada saat pertama kali internet diperkenalkan oleh para i1muwan Barat, hampir dari kebanyakan 

tokoh Islam memandangnya dengan mata curiga dan khawatir akan efek dari temuan teknologi 

mutahir tersebut. Mewabahnya racun dunia di tengah-tengah masyarakat Muslim, seperti krisis 

kebudayaan, dekadensi moral, ketidakpedulian terhadap norma-norma agama, dan kriminalitas, 

adalah faktor yang terjadi alasan utama sikap curiga mereka.  



Setelah beberapa lama kemudian, sikap curiga dan khawatir mereka menjadi sirna dengan 

sendirinya, tatkala teknologi internet ternyata juga menyediakan porsi yang cukup bagi aktifitas 

keagamaan, tak terkecuali agama Islam. Pemikir Islam asal Syria, Dr Muhammad Sa'id 

Ramadhan al-Buthi berkata, "Ternyata jaringan internet yang hampir menelan seluruh penjuru 

dunia adalah merupakan lahan luas yang di situ bertebaran podium-podium yang menyuarakan 

kepentingan Islam, dengan memperkenalkan, mengajak (dakwah), membela dan memecahkan 

berbagai problemanya."  

Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan potensial dengan beberapa alasan, di 

antaranya mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan energi yang relatif 

terjangkau. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis, ini berarti berpengaruh 

pula pada jumlah penyerap misi dakwah.  

Dakwah secara etimologi bermakna 'ajakan' sedangkan dalam terminologi artinya adalah 

'menggunakan akal fikiran dalam rangka menyelamatkan manusia dari rasa jauh dan lupa 

terhadap Allah SWT agar menjadi dekat dan ingat, dengan berbagai sarana dan metode.'  

Pada hakikatnya metode dan sarana untuk berdakwah itu sangat banyak dan luas, atau bahkan 

mungkin tidak akan ada batasnya. Sebab semua yang bisa dikerjakan oleh manusia dan apa yang 

ada di muka bumi ini selagi tidak berbenturan dengan syariat Islam, maka hal itu boleh dijadikan 

sebagai metode dan saran a untuk berdakwah.  

Jakarta Islamic Centre dengan visi dan misinya menjadi pusat peradaban Islam mencoba untuk 

memanfaatkan fasilitas internet dengan membuat website atau situs di alamat www.islamic-

center.or.id. Sesuai dengan fungsinya, website yang dibuat Jakarta Islamic Centre ini juga 

berusaha untuk menampilkan data dan informasi untuk umat, bahkan para user (sebutan 

pengguna internet) bisa bertanya langsung seputar thibbun nabawi (pengobatan cara Nabi), 

psikologi dan konsultasi keislaman.  

Kini saatnya umat Islam tidak lagi ragu atau khawatir mencoba memanfaat setiap sarana dan 

metode yang ada, bahkan fasilitas informasi dan komunikasi terkini sebagai sarana dakwah. 

Karena dengan mengenal dan memahami sarana dan metode yang digunakan,  tujuan dakwah 

dapat tercapai.  

 

Tantangan dakwah islamiyah  di era globalisasi kian berat. Seiring pesatnya teknologi 

komunikasi, serangan terhadap Islam juga semakin gencar. Media massa cetak, 

elektronik dan internet dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan 

http://www.islamic-center.or.id./
http://www.islamic-center.or.id./


dan menghancurkan Islam baik dari dalam maupun luar. Tujuan mereka adalah 

menodai citra Islam.  

Wacana itu mengemuka dalam diskusi sesi pertama Konferensi Umum Dakwah 

Islamiyah ke-8 yang berlangsung di Kompleks Dhat Al-Elmad, Tripoli, Libya. Guna 

menjawab tantangan itu, para peserta konferensi akhirnya memutuskan bahwa umat 

Islam harus memanfaatkan informasi dan teknologi komunikasi dalam menjalankan 

syiar dan dakwah Islamiyah di seluruh penjuru dunia.  

"Umat Islam harus bekerja keras untuk menandingi gempuran media Barat yang 

berusaha melemahkan dan mencoreng citra Islam dengan teknologi komunikasi," 

papar Ketua Panitia Konferensi Umum Dakwah Islamiyah, Ibrahim Ghawail saat 

membacakan keputusan akhir dan rekomendasi pertemuan internasional yang dihadiri 

para ulama serta intelektual dari 120 negara itu.  

World Islamic Call Society (WISC), menyadari bahwa informasi tentang kebenaran 

Islam yang sesungguhnya lewat teknologi informasi &ndash; terutama di Barat 

&ndash; masih belum cukup. "Dengan berdakwah lewat teknologi informasi dan 

komunikasi secara gencar, kita berharap masyarakat dunia lebih tahu tentang Islam," 

cetus Ibrahim yang terus aktif memimpin dan mengawal jalannya konferensi.  

"Serangan terhadap Islam yang dilakukan di negara-negara Barat itu terjadi akibat 

ketidaktahuan mereka terhadap prinsipi-prinsip Islam," papar Imam Islamic Center 

West Ontario, Dr Dr Munir Al-Qasim. Perwakilan delegasi Indonesia yang turut 

bicara dalam forum internasional itu, Rois Suriah PBNU, KH Saefuddin Amsir 

mengakui pentingnya teknologi komtinikasi dalam dakwah Islamiyah.  

Kiai Saefuddin mengaku sangat prihatin dengan gempuran paham sekulalisme, 

prularisme dan liberalisme lewat media. "Umat Islam Indonesia perlu bersatu 

mengatasi masalah ini," tuturnya. Penyebaran paham yang berasal dari Barat itu, kata 

dia, bertujuan untuk melemahkan akidah umat Islam. "Bagi saya paham sepeti itu 

adalah sampah yang diproduksi Barat, jadi tak pantas disebarkan di Indonesia. "  

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu antara lain KH Muhyiddin Junaidi 

(koordinator WICS Indonesia), KH Nuril Huda (LDNU), KH Saefuddin Amsir (Rois 

Suriah NU), Syamsuddin Anwar (PW Muhammadiyah NTB), KH Hamim Azizy (PB 

Al Jamiyatul Washliyah), Dody S Truna (PP Persis), Prof Juhaya S Praja (Guru Besar 

UIN Bandung), Moh Tsauri Halimi (DDII), dan Safruddin Rozali (Badan Kontak 

Majelis Taklim) mengaku prihatin karena umat Islam Indonesia tak menguasai media.  

"Hal itu bisa dilihat dari pemberitaan tentang Islam di kebanyakan media cetak, 

elektronik, dan internet," ungkap KH Hamim Azizy. Para tokoh dan ulama itu 

mencontohkan, pemberitaan pengesahan UU Pornografi di media cetak dan 

elektronik sangat tak berimbang. "Kesannya yang menolak itu lebih banyak dari 

yang mendukung," imbuhnya.  



Dalam sesi kedua dan ketiga Konferensi Umum Dakwah Islamiyah ke-8 dibahas 

tantangan yang dihadapi umat Islam dunia dalam bidang pendidikan, intelektual dan 

komunikasi serta dampaknya bagi agama, kebudayaan dan peradaban Islam. 

Hasilnya, konferensi itu bersepakat agar umat Islam berupaya keras menebalkan 

identitas Islam di kalangan generasi muda.  

"Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kurikulum pendidikan spritual, 

mengungkap kembali warisan sejarah umat islam dan kontribusi kaum Muslim bagi 

peradaban manusia," jelas Ibrahim. Guna membangkitkan citra Islam, para peserta 

konferensi juga bersepakat untuk mempopulerkan Islam, warisan yang telah 

disumbangkan, serta tokoh-tokoh Muslim yang telah berkontribusi besar bagi 

peradaban manusia. Buku sejarah memang kerap lupa mencatat: banyak temuan sains 

yang bermula dari para pemikir Mulsim abad pertengahan .  

 

 
 

H. Pengaturan Media Massa 

 

Media massa pada zaman penguasa kapitalis dan era eforia kebebasan pers (sosialis) 

banyak terjebak dalam pelanggaran prinsip dan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi pada 

hakikatnya untuk membebaskan dan memerdekakan manusia dari segala bentuk penjajahan, 

sering gagal karena media massa diarahkan kepada yang lain. Bentuk penjajahan, antara lain 

penjajahan budaya, pendidikan, ekonomi, ideologi dan agama.  Hal ini dapat dilihat dalam 

praktek media massa oleh negara Barat yang berpaham kapitalis. Media merupakan alat dari 

kaum elit. Isi media dikontrol dari luar, sedangkan pengelola media sebagai entitas yang bersifat 

pasif sehingga faktor eksternal  mengontrol isi media. Penguasa kapitalis berusaha menjadikan 

media massa sebagai corong dan promosi gaya Barat (modernisasi) serta mengintervensi budaya 

negara miskin.  

Pada masa sosialis, media massa bebas  mengungkapkan segala-galanya, sehingga 

kadang-kadang melampaui batas kewajaran dan sulit dikontrol. Media massa bebas tidak 

terkendali merupakan salah satu sumber kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Pengelola 

media sebagai entitas yang aktif, mereka menentukan layak atau tidak dan proses produksi berita  

mengikuti mekanisme keredaksian semata.  Paham Marxist perhatiannya tertuju pada peran 

ideologi media massa secara keseluruhan, sedangkan dalam masyarakat capitalist kurang 



cenderung  pada perhatian media massa secara khusus, hanya lebih mengutamakan status quo 

kapitalis dibandingkan dengan kebebasan media massa. 

  Semakin modern suatu masyarakat semakin kompleks pulalah sistem komunikasinya. 

Salah satu variabel atau faktor yang menonjol adalah peranan media massa canggih (modern 

mass media of communication). Hal ini menimbulkan berbagai dampak dan pengaruh di 

kalangan bangsa-bangsa atau masyarakat, seperti terjadinya kesenjangan antara perilaku sosial 

atau perubahan sosial (social change). Perubahan sosial berarti banyak perilaku masyarakat yang 

tidak lagi mendukung berbagai nilai yang secara tradisional dijadikan alat pengendali perilaku 

(social control). 

Mencermati problematika praktek media massa yang mengitervensi 

kebebasan/kemerdekaan orang lain dan kecenderungannya lepas kontrol, maka diperlukan 

pengaturan (regulation) media massa untuk menjaga keamanan publik dan kualitas produksi 

media  dari kompetisi ekonomi dan pelayanan. Oleh sebab itu pembahasan makalah ini, adalah 

menjawab pertanyaan siapakah yang berhak mengatur media massa dan bagaimana bentuk 

pengaturan (regulatian) yang ideal dalam praktek media massa.  

 

1. Pengertian Regulation (Pengaturan) Media Massa 

 Regulation  adalah bahasa Inggeris dari kata  regulate artinya mengatur, menyetel dan 

regulation yaitu peraturan (pengaturan) (John M. Echols: 1981). Sedangkan pengertian 

regulation dalam media massa menurut Branston yaitu :  

“the process of monitoring the activities of industries. Some media industries regulate 

themselves and others are regulated by bodies set up by legislation”(Gill Branston: 2003) 

 proses kontrol/monitoring kegiatan industri media. Industri-industri media dapat mengatur 

dirinya sendiri dan juga diatur oleh badan legislatif lainnya. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa pengaturan media massa dilakukan oleh istitusi media itu sendiri dan juga pihak luar 

institusi media, karena berhubungan dengan orang banyak. Pengaturan media massa dari pihak 

luar, antara lain adalah pemerintah dan publik. 

   

 

2.  Wewenang  Pengaturan (Regulation) Media Massa 



 Gill Branston dan Roy Stafford mengemukakan ada dua  alasan, kenapa regulatian  

media massa diperlukan, yaitu :  

1. Untuk menjaga keamanan publik dan kualitas produksi media (public safety and the 

‘quality’ of media products), 

2. Untuk menjaga kompetisi/persaingan ekonomi dan pelayanan yang baik (economic 

competition and the provision of goods and services).  

Dalam praktek media massa ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu institusional dan 

industrial. Konsep tentang institusi dan isdustri sering overleping dalam kajian-kajian media. 

Konsep industri media lebih berorieantasi kepada bisnis produser media dan ekonomi/keuangan. 

Adapun definisi institusi, Branston mengemukakan pendapat O’Sullivan, yaitu suatu badan yang 

terkait dengan peraturan dan struktur yang sudah terorganisir pada suatu masyarakat yang 

mengatur dan mengontrol individu-individu termasuk kepribadiannya, berdasarkan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai yang ditekankan menurut praktek budaya dan sosial yang terorganisir. 

Industri media banyak berhubungan dengan produksi media yang menfokuskan pada bisnis, daya 

jual dan keuntungan, untuk itu perlu memperhatikan kualitas, seni, hiburan dan keinginan 

audiens. 

 Dalam praktek media massa menurut Branston ada 3 bentuk ideal organisasi pengaturan 

media massa  yang dipertanyakannya, yaitu: 

1. Pengaturan oleh pemerintah 

2. Pengaturan oleh institusi media itu sendiri  

3. Pengaturan oleh operasi pasar/publik.   

 Pengaturan media massa oleh pemerintah/negara (state) sebagai chief of excecutive 

berwenang melakukan kontrol terhadap media massa. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk 

menciptakan stabilitas keamanan rakyat banyak dan tujuan khususnya. Dengan demikian media 

massa dapat dikendalikan sesuai dengan keinginannya. Dewan legislation (legislatif) 

mengeluarkan undang-undang tentang praktek media massa. Keputusan undang-undang tentang  

media massa menjadi peraturan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Dengan adanya badan 

hukum tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kejaksaan dan hakim dalam menegakan 

hukum. Disamping itu unsur militer dan polisi juga ikut mendukung program pengaturan 

(regulation) dengan cara megawasi pelaksanaanya.  



 Market (pasar) dalam bentuk entre preneurs  (pengusaha) juga menentukan dalam 

regulation media massa. Market regulation  pada bentuk ini sulit dipercaya karena media dan 

tenaga profesionalnya adalah suatu entitas yang benar-benar otonom dan mandiri, yakni bebas 

dari kontrol. Institusi media dan industri media sebagai pengusaha mengatur sendiri praktek 

media massa untuk kepentingannya. Orientasinya adalah mengejar keuntungan dan kemajuan 

perusahaannya. Dengan demikian pengusaha sangat berkepentingan dalam mengatur media 

massa.  

 Unsur publik juga ikut mengatur keberadaan media massa. Publik disamping sebagai 

objek dari media massa,  juga sebagai subjek yang menentukan kelangsungan praktek media 

massa. Mengikuti keinginan publik dalam menyajikan informasi berarti secara tidak langsung 

telah ikut mengatur media massa.  

 Pengaturan media massa oleh  private  dalam sistem family, anemities, aequrtance dan 

frienship  merupakan  salah satu bentuk regulation.  

Selanjutnya Branston menjelaskan  aktifitas media massa dalam sejarah pada abad-20  

dapat dikelompokan kepada dua model kontrol/peraturan, yaitu : 1) model Eropah, yang tendensi 

sosial demokrasi yang sesuai dengan sektor publik dan peraturan pemerintah, 2) model Amerika 

yang menekankan intervensi kapitalis. Di Eropah sudah ada BBC berbentuk peraturan privat, 

tetapi sesudah tahun 1926 sudah menjadi milik pemerintah dan publik. Rata-rata di Eropah 

memiliki pelayanan broadcasting yang bagus. Peraturan broadcasting ditentukan oleh perusahaan 

gabungan yang mengarah pada kompetisi periklanan yang mempengaruhi program. Radio dan 

TV penting mempertimbangkan market dan pemerintah harus membuat peraturan untuk menjaga 

kestabilan. Disamping itu perlu memperhatikan isu-isu keamanan publik tentang kontrol radio 

dan TV.  

Setelah Perang Dunia II ideologi ekonomi muncul “Keynesianism” yaitu suatu paham, 

ide/pandangan bahwa intervensi pemerintah tentang ekonomi dianggap penting dalam rangka 

pengontoralan inflasi dan pengangguran. Pada tahun 1970 kebijakan Keynesianism mulai stabil. 

Akhir tahun 1970, sudah bergeser dan diperkenalkan dengan “Ekonomi Kapitalis Bebas”. Tahun 

1980 terjadi kombinasi perbedaan deregulatian dan liberalisation beberapa faktor :  

1. Paham new ortodox telah mulai membuka diri dengan kompetisi market.  

2. Teknologi baru, kabel, satelit dan teknologi radio banyak canel dan pilihan untuk 

membuka peluang pasar. 



3. Kehadiran media player sebagai dunia baru  dianggap penting dan diterima oleh 

pemerintah dan negara. Hubungan kebijakan pemerintah dengan deregulasi dan 

liberalisasi: 1) privatisasi, perusahaan sektor pribadi itu bebas melakukan investasi 

dalam bentuk produksi media baru dan pelayanan-pelayanan, 2) hilang kontrol 

regulasi, terutama dalam bidang broadcasting, dan 3) terbuka media market dengan 

pelayanan broadcasting, kepemilikan radio, satelit dan kabel.  

Branston mengemukakan pendapat  Jostein Gripsrud tentang alasan sangat pentingnya 

sentral media broadcasting:  

1. Kekayaan sangat besar yang bisa diakses oleh setiap orang. 

2. Orang asyik dengan radio dan televisi dari media lainnya. 

3. Televisi ada setiap negara. 

4. Televisi mendominasi publik sphere. 

5. Televisi adalah media sangat penting bagi pengembangan budaya, mempunyai cara 

pandang dan seni. 

Semua alasan di atas, media massa (televisi dan radio) penting  mempertimbangkan 

market dan pemerintah harus membuat peraturan sebagai kontrol radio dan televisi, disamping 

itu juga memperhatikan isu-isu keamanan publik.  

Kategorisasi fungsi media massa pada dasarnya sejalan dengan pembagian sistem media 

massa.  Hal itu dijelaskan A. Muis bahwa kategorisasi atau cara pembagian sistem media massa 

paling sedikit ada lima macam: 

1. Sistem yang tunduk kepada kekuasaan politik dan yang tidak tunduk kepada  kekuasaan 

politik, tetapi kebebasannya dibatasi oleh undang-undang yang dilaksanakan oleh 

pengadilan. 

2. Sistem otoriter, sistem liberter, sistem yuang bertanggung jawab sosial dan sistem komunis. 

3. Sistem yang tunduk kepada kekuasaan politik (sistem otoriter dan sistem komunis dengan 

latar belakang filsafat ideologi yang berbeda), yang tidak tunduk kepada kekuasaan politik 

(sistem liberter dan sistem yuang bertanggung jawab sosial) dan sistem peralihan yang pada 

umumnya ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang di Asia dan Pasifik. 

4. Sistem otoriter liberter,  bertanggung jawab sosial dan Pancasila (sudut pandang Indonesia, 

dan sistem teokrasi (di negara-negara Islam) ( A. Muis: 2001). 



5. Sistem media pembangunan dan sistem partisipan demokratis di negara yang  sedang 

berkembang.     

 Cara pembagian pertama pada dasarnya lebih bersifat universal; mencakup sistem-sistem 

yang disebut berikutnya, dan lebih mengutamakan praktek pembatasan media massa. Sedangkan 

tiga cara pembagian lainnya menonjolkan latar belakang ideologi, agama, dan sistem budaya 

yang mempengaruhi sistem tersebut. Cara kelima identik dengan sistem otoriter dan leberter.  

  Komunikasi dunia bebas melintasi batas-batas negara. Dalam perkembangan media 

massa dengan teknologi super canggih  dapat menembus batas-batas waktu, ruang dan tempat 

yang berjauahan dalam sekejap dengan bebas rambu-rambu etika dan moral, sehingga sulit 

dikontrol (control proof). Dengan demikian segala macam informasi yang disodorkan media 

massa – termasuk pornografi dan kejadian-kejadian luar biasa, aneh – sangat mudah masuk di 

berbagai negara karena kebanyakan negara sudah memiliki komputer dan internet. Lalu lintas 

informasi melalui banyak situs (websites) sangat ramai  dilakukan komunikator (sering 

komunikator melakukan penyamaran identitasnya). Di Indonesia sudah banyak warung internet 

(warnet) yang dimanfaatkan orang, terutama kalangan remaja mudah mengakses informasi ke 

berbagi situs atau media on line baik di dalam maupun di luar Indonesia.  

 Kebebasan informasi tanpa kontrol  sangat berpengaruh terhadap kebebasan media 

konvensional, yakni pers dan media penyiaran. Antara lain, media massa banyak 

mempublikasikan yang beraroma pornografi, pornoaksi dan bersifat sangat vulgar. Banyak 

tayangan hiburan, iklan dan olah raga perempuan di televisi sangat berbau pornografi atau 

menyimpang dari kaidah-kaidah etika, moral dan agama.  

 Pandangan Islam mengenai konsep kebebasan informasi pada media massa harus 

memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW : 

 قال النبي  صلي الله  عليه وسلم :  قل  الحق  و لو كان  مرا .  ) الحديث ( 

 “Nabi bersabda : Katakanlah apa yang benar sekalipun pahit”. 

 

 Di dalam hadis itu tercermin dengan jelas kebebasan komunikasi yang dibatasi oleh 

rambu moral dan etika, yakni kebenaran. Makna kebenaran dalam hal itu dapat dirinci  menurut 

paradigma atau perspektif kode etik jurnalistik, yakni benar (true), akurat (accurate) dan jujur 

atau beritikad baik  (fair). Di dalamnya tercakup pula asas pemberitaan yang berimbang atau 



peliputan dua pihak (both side coverage). Perkataan “benar” tersebut menggambarkan rasa 

tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Betapa pentingnya kebenaran dalam 

pemberitaan dan dalam berkomunikasi maka Tuhan sangat membenci orang-orang yang suka 

berbohong. Orang-orang yang suka bekata bohong, atau orang-orang fasik diberi label orang 

munafik. Karena itu berita atau informasi yang disebarkan oleh orang munafik tidak boleh 

langsung dipercaya, harus diteliti kebenarannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-

Hujurat : 

 

قوما تصيبوا  ان   فتبينوا   بنباء   فاسق   ان جاء كم  امنوا   الذين   )   ياايها  فعلتم نادمين.  ما  فتصبحوا علي  بجهالة 

 (   6الحجرات :  

 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita 

maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu”. 

  

 Dalam kata-kata “sekalipun pahit” dapat ditafsirkan, bahwa kebebasan berkomunikasi 

atau kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan informasi, melakukan kritik, koreksi dan 

pengawasan sosial (social control) dengan lisan dan tulisan biasanya menimbulkan dampak yang 

luas bagi masyarakat terutama jika penyampaian pesan itu menggunakan media massa. 

Bukankah media massa memiliki jangkauan penyampaian pesan (berita, informasi, tulisan, 

gambar dan sebagainya) yang luas? Media massa cepat mencapai khalayak  massal  (mass 

audience)  yang jumlahnya relatif tidak terbatas dan bersifat heterogen. Sebagai resiko 

kebebasan media massa  menurut hadis (katakanlah apa yang benar sekalipun pahit)  dapat 

menimbulkan masalah pencekalan (pembreidelan) jika diterapkan di dalam sistem media 

otoriter. Rambu-rambu lain mengenai kebebasan media massa yang bermoral, seperti dalam 

firman Allah : 

 

 ادع  الي سبيل ربك  بالحكمة  و الموعظة الحسنة  وجادلهم  بالتي  هي  احسن.... 



 ( 125) النحل :    

"Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan) dan dengan penerangan 

yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik...”. 

 

 Dalam surat al-Ashr, firman Allah memberikan peringatan dan petunjuk yang senada 

dengan itu, yaitu : 

 

 الصالحات     و عملوا   امنوا   الا الذين  . ان  الإنسان  لفي  خسر     . و العصر

 (   4 – 1: وتواصوبا الصبر. ) العصر     تواصوباالحقو  

”Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-

orang yang beriman dan berbuat baik serta saling menasehati dengan kebenaran dan 

kesabaran”.  

 

 Dari ayat-ayat di atas dipahami bahwa cara melancarkan kritik atau koreksi sosial adalah 

dengan dialog, bukan monolog atau komunikasi satu arah. Dari perspektif media massa bahwa 

pemberitaan atau pemberian informasi haruslah jujur (fair), teliti (accurate) dan benar (true).  

 Mencermati dalil-dalil nash (ayat dan hadis) dalam praktek media massa yang 

berhubungan dengan kontrol/pengaturan (regulation), dapat dipahami bahwa faktor agama 

(ajaran Islam) berperan sebagai pengontrol/pengaturan media massa. Nilai-nilai agama dijadikan 

sebagai regulation media massa  tidak  termasuk kelompok pembahasan pakar komunikasi Barat 

Gill Branston dan Roy Stafford. Hal ini merupakan kelemahan dari teori yang dikemukakannya 

di atas.  

 Statemen agama  sebagai  regulatian  media massa  merupakan suatu hal yang sangat 

penting dan logis. Sebab agama berfungsi sebagai pengawas/pengontrol aktivitas manusia, 

termasuk kegiatan media massa komunikasi.  Hal ini berarti  selalu mengaitkan kegiatan media 

massa dengan norma-norma agama. Kelemahannya adalah, tidak semua orang memahami ajaran 

agama secara baik, dan juga besar kemungkinan praktek media massa berada dalam lingkungan 

yang tidak beragama Islam. Akan tetapi pada  wilayah yang penduduknya banyak Islam 



sewajarnyalah  agama dapat dijadikan sebagai pengatur media massa agar tidak menimbulkan 

kerusakan di masyarakat.  

 

I. Komunikasi Organisasi  Lembaga Dakwah  

 

Komunikasi merupakan hal yang sangat vital dalam keberlangsungan dan keberhasilan 

sebuah interaksi, baik dalam lingkungan formal semisal orgasisasi/lembaga pendidikan 

maupun pada tataran interkasi pada organisasi yang bersifat umum. (Wayne Pace: 2000)  

Dalam hal ini, komunikasi yang efektif akan sangat menentukan keberhasilan sebuah 

interaksi, serta kelangsungan hidup bahkan kesehatan sebuah organisasi. 

Sementara itu,  organisasi adalah sistem yang mapan dari mereka yang bekerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Evert M. 

Rogers dan Rekha Agarwala Rogers sebagaimana dikutip oleh Onong Uchyana Effendy 

memandang bahwa, organisasi sebagai suatu struktur yang melangsungkan proses pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan di mana interaksi di antara bagian yang satu dengan yang lainnya 

dan manusia yang satu dengan yang lainnya berjalan secara harmonis, dinamis dan pasti. 

Kemapanan struktur organisasi yang melangsungkan prosesnya secara sistem seperti itu akan 

dapat menyelesaikan tujuan secara efektif, dalam arti kata masukan (input) yang diproses 

akan menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan sesuai dengan biaya, personal dan 

waktu yang direncanakan (Onong Uchyana: 1992). 

1. Jaringan Komunikasi 

Salah satu cara untuk melihat susunan organisasi adalah dengan menguji pola-pola 

interaksi untuk melihat siapa yang berkomunikasi dengan siapa. Karena ridak ada 

seorangpun yang berkomunikasi dengan semua anggota organisasi dengan cara yang 



sama, kita dapat melihat kelompok-kelompok hubungan komunikasi yang saling 

terhubung untuk membentuk keseluruhan jaringan organisasi. 

Jaringan merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu 

dan kelompok (Litlejohn: 2009). Saat manusia saling berkomunikasi, tercipta mata rantai. 

Maka rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Beberapa 

diantaranya ditentukan oleh aturan-aturan organisasi, tapi saluran-saluran ini hanya 

mengungkapkan bagian susunan organisasi. Sebaliknya, jaringan yang berkembang adalah 

saluran-saluran informal yang dibangun, bukan oleh regulasi formal organisasi, tetapi oleh 

kontak regular sehari-hari antar anggotanya. Setiap anggota selalu ikut serta dalam 

menciptakan jaringan yang berkembang dengan menempatkan nota dalam dalam amplop 

antarjawatan, mengangkat telepon, atau berjalan di koridor untuk berbicara dengan 

pegawai lain. 

Gagasan struktural dasar dari teori jaringan adalah keterkaitan gagasan bahwa ada 

pola komunikasi yang cukup stabil antar individu. Individu-individu yang saling 

berkomunikasi saling terhubung ke dalam keseluruhan jaringan. Setiap orang memiliki 

susunan hubungan yang khusus dengan orang lain dalam organisasi, hal ini disebut 

dengan jaringan pribadi. Jaringan pribadi seseorang adalah hubungan yang dimiliki dari 

komunikasi yang dijalin dengan orang lain dalam organisasi. Karena manusia cenderung 

lebih sering berkomunikasi dengan anggota-anggota lain dari organisasi, terbentuklah 

jaringan kelompok. Organisasi biasanya terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih kecil 

yang saling terhubung dalam kelompok yang lebih besar dalam jaringan komunikasi. 



Satuan dasar dari organisasi menurut teori jaringan adalah, mata rantai dari dua 

orang. System organisasi terdiri dari banyak mata rantai yang membagi orang-orang ke 

dalam kelompok-kelompok dan menghubungkannya dengan organisasi.  

2. Komunikasi Organisasi 

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang-orang yang menduduki posisi dan 

peranan tertentu, di antara orang-orang ini saling terjadi pertukaran pesan. Peranan 

individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan struktur antara satu individu 

dengan individu lainnya dalam organisasi. Pola komunikasi dalam sebuah organisasi 

pada prinsipnya adalah bahwa setiap pimpinan harus melakukan komunikasi dengan 

bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.  

Secara umum jaringan komunikasi dapat dibedakan atas jaringan komunikasi 

formal dan jaringan komunikasi informal. jaringan komunikasi formal salurannya 

ditentukan oleh struktur yang telah ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang 

tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Dalam konteks formalnya pola komuniksi yang 

dipakai adalah komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas dan komunikasi horizontal 

1) Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir 

dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah 

(Wayne Pace: 2000). Para pegawai di seluruh tingkat dalam organisasi merasa perlu 

diberi informasi. Kualitas dari kuantitas informasi harus tinggi agar dapat membuat 

keputusan dan cermat. Pimpinan harus memiliki informasi dari semua unit dalam 

organisasi, dan harus memperoleh informasi untuk semua unit. Kebanyakan 



komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan 

dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. 

2) Komunikasi ke atas 

Komunikaasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir 

dari tingkat yang lebih  rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi 

yang dilaksanakan oleh bawahan pada atasan dalam rangka memberikan pengertian 

mengenai sesuatu untuk diketahui dan dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka 

kepemimpinan pada umumnya. 

Fungsi komunikasi dari bawah ke atas adalah untuk memberikan pengertian 

mengenai sesuatu, misalnya : permohonan bantuan, kritikan, laporan prestasi kerja, 

saran, usulan anggaran, keluhan, opini, untuk diketahui dan dijadikan bahan 

penentuan kebijakan dalam rangka kepemimpinan pada umumnya. Hal tersebut juga 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi  dari bawahan mengenai kegiatan dan 

pelaksanaan pekerjaan karyawan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih 

atas (Neni Yulianita: 2002). 

3) Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal ialah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama 

tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Komunikasi horizontal terdiri dari 

penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. 

Unit kerja meliputi individu-individu yang ditempatkan pada tingkat otoritas yang 

sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama.  

Komunikasi  horizontal dapat dilaksanakan baik secara formal maupun informal. 

Dalam segi operasionalnya biasanya lebih sering dilakukan komunikasi informal, 



sebab mereka dalam taraf yang sama sehingga dapat secara terbuka mengemukakan 

pendapatnya. 

3. Kepemimpinan dalam Organisasi 

Masalah kepemimpinan tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai organisasi dan 

manajemen, sebab sukses tidaknya  suatu tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi 

beserta manajemennya tergantung dari kepemimpinan manajer. Dalam pengertian umum, 

kepemimpinan adalah proses dimana seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi 

atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain (Rochayat Harun: 2008). 

Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, karena seorang 

pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai yang telah 

ditetapkan. Dapat pula diartikan bahwa kepemimpinan sebai proses untuk mengarahkan 

dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan penugasan anggota organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

4. Iklim Komunikasi dan Iklim Organisasi 

Ada hubungan yang sirkuler antara iklim organisasi dengan iklim komunikasi. 

Tingkah laku komunikasi mengarahkan pada perkembangan iklim, diantaranya iklim 

organisasi. Iklim organisasi dipengaruhi oleh bermacam-macam cara anggota organisasi 

bertingkah laku dan berkomunikasi. Iklim komunikasi yang penuh persaudaraan mendorong 

anggota organisasi berkomunikasi secara terbuka, rileks, ramah tamah dengan anggota lain. 

Sedangkan iklim yang negatif menjadikan anggota tidak berani berkomunikasi secara 

terbuka dan penuh rasa persaudaraan (Ami Muhammad: 2007). 

Agar karyawan memiliki kesempatan untuk beraktualisasi dan mampu 

memanfaatkan kesempatan tersebut maka organisasi dituntut untuk menciptakan lingkungan 



kerja yang mendukung dimana dapat diwujudkan melalui iklim komunikasi yang bagus agar 

karyawan dapat merasa nyaman menyampaikan ide dan mengaktualisasikan diri di 

organisasi. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan prestasi kerjanya.  

Iklim komunikasi merupakan gabungan dari persepsi-persepsi mengenai peristiwa 

komunikasi, perilaku manusia, respon karyawan terhadap karyawan lainnya, harapan-

harapan, konflik-konflik antarpersona dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi 

tersebut. Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi dalam arti iklim komunikasi 

meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan, peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang 

terjadi dalam organisasi, sedangkan iklim organisasi didefinisikan oleh Payne dan Pugh 

sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, 

sikap, tingkah laku dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. 

Iklim komunikasi organisasi terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi 

dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, 

disepakati, dikembangkan dan dikokohkan secara berkesinambungan melalui interaksi 

dengan anggota organisasi lainnya. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan individu, serta mempengaruhi pesan-pesan mengenai 

organisasi.  

 

5. Public Relations dalam Organisasi 

public relations dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-

fungsi manajemen organisasi. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses 

kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi/lembaga dan biasanya 

memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 



Keberhasilan peran public relations dalam menunjang fungsi-fungsi manajemen organisasi 

untuk mencapai tujuan bersama tergantung kepada kemampuan memanfaatkan unsur-unsur 

sumber daya yang dimiliki pada sebuah organisasi/lembaga tersebut. Artinya sebagai public 

relations manager (pejabat humas), dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan 

seluruh unsur sumber daya yang ada. 

Public relations officer sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi dapatlah 

disamakan dengan jantung manusia. Sebagai manajer public relations, secara spesifik ia 

dapat menentukan seluruh kegiatan komunikasi manajemen organisasinya, sedangkan 

pimpinan organisasi merupakan otak yang dapat menentukan semua arah dan gerak dari 

perusahaan dan organisasinya.  

Seperti halnya manusia, hubungan antara otak, jantung dan panca indera itu sangat 

dekat sekali, bahkan merupakan satu unit kerja. Maka pada organisasipun pimpinan utama 

dan public relations seharusnya merupakan satu unit kerja. Public relations dan pimpinan 

merupakan dwi-tunggal yang harmonis dalam menggerakkan organisasinya. Pimpinan 

sebagai pemegang kebijakan dan public relations sebagai penerjemah dari kebijakan 

tersebut. Demikian pula dalam hal menaggapi akibat dari kebijakan yang timbul ditengah-

tengan publiknya, public relations menyampaikan kepada pimpinan organisasinya. 

Komunikasi dan manajemen menjadi dasar yang sangat fundamental dalam pekerjaan 

seorang public relations. Komunikasi di dalam suatu organisasi akan berjalan dengan baik 

atau tidak sangat ditentukan oleh fungsi public relations dalam organisasi tersebut. Dengan 

kata lain, seorang public relations menjadi kunci keberhasilan dan keefektifan komunikasi di 

dalam organisasi tersebut. 

 



 

 
 
 
 
 

 



BAB IV 

MANAJEMEN DAKWAH 

 

A. Fungsi dan Tujuan Manajemen dalam Dakwah 

Manajemen sebagai salah satu usaha untuk mencapai suatu tujuan secara 

efektif dan efesien memiliki fungsi – fungsi manajemen. Menurut G.R. Terry, fungsi 

– fungsi manajemen itu meliputi planning, organizing, actuating dan controlling. 

Keempat fungsi dasar ini menurut G.R. Terry adalah sangat fundamental dalam tiap 

proses manajemen hingga ia mengemukakan pula semacam alat untuk mengingat – 

ingat  (memory device) yaitu POAC. (Sarwoto: 1986) 

Pada tahun 1916 seorang industriawan Perancis yang bernama Henri Fayol 

mengemukakan lima fungsi manajemen sekaligus menandai urutan proses 

pelaksanaan manajemen yaitu planning, organizing, command, coordination dan 

controlling. Lima fungsi ini menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan manajemen 

tanpa memandang apapun yang menjadi tujuan suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Koontz O’Donnel, bahwa fungsi – fungsi manajemen itu 

terdiri atas :  

a. Planning 

b. Organizing 

c. Staffing 

d. Directing 

e. Controlling. 

Para ahli mengemukakan beberapa fungsi fundamental tentang manajemen, 

dan antara satu dengan yang lainnya terdapat beberapa perbedaan, namun satu tujuan.  

Robert Tambunan mengemukakan bahwa pembagian fungsi – fungsi 

manajemen oleh para ahli tidaklah sama karena : 

1. Kompleksnya perusahaan karena jumlahnya sangat besar, dan perkembangan 

lapangan usaha serta organisasi yang berbeda – beda. 



2. Tidak adanya persamaan terminologi di antara ratusan pengarang, 

menyangkut konsep yang sama. 

3. Mencampur adukkan fungsi dan kegiatan pekerjaan. 

4. Deskripsi fungsi – fungsi manajemen sangat subyektif. 

5. Kadang – kadang diselipkan soal teknik, kemahiran di antara fungsi – fungsi 

manajer. (Soekarno K: 2007) 

Dari beberapa perbedaan  di atas, yang terpenting adalah mengetahui 

pengertian fungsi – fungsi manajemen tersebut yang dijalankan oleh seorang manajer 

yaitu : 

1. Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah gambaran tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian 

memberikan pedoman, garis – garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan 

juga bisa berarti persiapan – persiapan untuk melaksanakan suatu tujuan. Adalah 

suatu kebiasaan baik, jika kita sebelum menutup meja kerja, membuat rencana kerja 

untuk keesokan harinya supaya pekerjaan berjalan lancar. (Zaini Muchtoram: 1995) 

Perencanaan harus dirumuskan dan dihubungkan dengan fakta, menggunakan 

asumsi – asumsi tentang masa depan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai 

hasil. Perencanaan juga mesti dapat menjawab tentang siapa, apa, kapan, dimana, 

mengapa dan bagaimana tindakan- tindakan di masa depan dapat dilaksanakan. 

Manusia yang merencanakan telah dibekali potensi untuk bisa 

memaksimumkan manfaat dirinya untuk mengatur segala sesuatu dengan semaksimal 

mungkin.  

Al – Qur’an juga telah memberikan simbol dan aba – aba bagaimana manusia 

disuruh untuk memperhatikan hari esoknya dengan suatu perencanaan / planning agar 

setiap usaha dan program direncanakan. 

َ خَبِ  َ إِنَّ اللََّّ َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقوُا اللََّّ  ( 18:  59) الحشر/     يرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

rencanakanlah masa depanmu. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah 

Maha Tahu atas apa yang kalian perbuat.(Q.S, al – Hasyr, 59 :18) 



Dari uraian ayat ini manusia diperintahkan untuk melihat dan berencana. 

Bukan hanya berencana saja akan tetapi melaksanakan rencana itu dengan sungguh – 

sungguh agar cita – cita atau tujuan yang dimaksud berhasil. 

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terprogram dan profesional, 

harus teliti, lengkap dan terperinci sehingga tidak terjadi percobaan yang salah (try 

and error) yang menyebabkan kelemahan dan kemunduran satu kegiatan. Oleh karena 

itu perencanaan harus di musyawarahkan dan di diskusikan agar rencana, program 

atau kegiatan yang akan dibahas mendapat keputusan dan kesepakatan yang lebih 

baik dan menjadi bermanfaat untuk masa yang akan datang. 

Firman Allah Swt tentang musyawarah berbunyi : 

ِ لِنْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ  الْقَلْبِ لََنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ    فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

لِينَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ ِ إِنَّ اللََّّ  ( 159:    3 / ) آل عمران          الْْمَْرِ فَإذِاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى اللََّّ

Artinya :  

Maka dikarenakan karunia dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada 

mereka. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras maka mereka akan 

menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mintalah 

ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap 

urusan kalian.maka jika kamu sudah bulat tekad, berpasrah dirilah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang – orang yang bertawakkal 

(berpasrah diri) (Q.S, Ali Imran, 3 : 159) 

 

Dalam merencanakan suatu kegiatan, keputusan tidak sekedar dicoba – coba 

try and error (coba dan salah), untuk kemudian mencoba lagi karena akan 

menghabiskan dan membuang energi dan waktu. 

ةٍ أنَْكَاثاً تتََّخِذوُنَ أيَْمَانكَُمْ دخََلًً بيَْنكَُمْ أنَْ  ةٍ إنَِّمَا  تكَُووَلََ تكَُونوُا كَالَّتِي نقََضَتْ غَزْلهََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ ةٌ هِيَ أرَْبَى مِنْ أمَُّ نَ أمَُّ

ُ بِهِ وَليَبُيَ ِنَنَّ لكَُمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَِفوُنَ        )النحل/  ( 92:  16يبَْلوُكُمُ اللََّّ

Artinya : 

Dan janganlah kalian seperti perempuan tua yang merombak kembali 

tenunannya setelah jadi. Kalian menjadikan sumpah – sumpah kalian sebagai 



tipu daya agar kalian menjadi umat yang lebih besar dari umat yang lainnya.  

Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan persoalan itu dan pasti akan 

dijelaskannya pada hari kiamat apa – apa yang mereka perselisihkan.                     

(Q.S, al – Nahl, 16: 92) 

Jadi perencanaan harus dimusyawarahkan dan dipertimbangkan sehingga 

tidak terjadi kesalahan dan dapat bermanfaat bagi pengembangan program dan 

terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. 

Fungsi perencanaan yang mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan 

aturan atau prosedur, pembuatan rencana serta ramalan (prediksi) apa yang 

diperkirakan akan terjadi. (Rosyadi Ruslan: 1999) 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

 Organizing sebagai upaya mempertimbangkan tentang susunan organisasi, 

pembagian pekerjaan, prosedur pelaksanaan, pembagian tanggung jawab dan lain – 

lain yang apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efesiensi penggunaan 

tenaga kerja. Organizing tersebut merupakan kegiatan dasar untuk mengatur seluruh 

sumber – sumber yang dibutuhkan termasuk manusianya yang dibagi kepada 

beberapa komponen dan kelompok agar berhasilnya perencanaan tersebut. 

Fungsi pengorganisasian di sini  meliputi pemberian tugas yang terpisah 

kepada masing – masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan 

jalur suatu wewenang / tanggung jawab dan sistem komunikasi, serta mengkoordinir 

kerja setiap karyawan dalam suatu tim yang solid dan terorganisir. 

Seorang organisator adalah seorang yang ahli dalam menyusun, 

mengembangkan dan memimpin suatu organisasi. Organisasi adalah suatu wadah 

yang jelas memperlihatkan fungsi setiap orang serta menerangkan hubungan kerja, 

baik secara vertikal maupun secara horisontal. Organisasi dibentuk guna 

memanfaatkan orang – orang yang mendukung dan memiliki potensi untuk 

mengembangkan organisasi demi mencapai tujuan yang diharapkan. 

Oleh karena itu suatu organisasi, baik bentuk, kualitas dan kuantitas dalam 

hubungan vertikal atau horisontal harus selalu disesuaikan dengan yang berikut ini. 



a) Tujuan yang akan dicapai. 

b) Kemampuan manusia yang mendukung dan melaksanakan organisasi. 

c) Kemampuan perangkat keras (hard ware) dan perangkat lunak (soft ware yang 

tersedia). 

d) Dimensi waktu bila organisasi harus dijalankan guna mencapai tujuan. 

e) Dimensi tempat (place) organisasi itu berada dan berapa jauh (distance) yang 

harus dijalankan organisasi. 

Oleh karena itu suatu organisasi diharapkan dapat bekerja efesien dan dibentuk 

seefektif mungkin dengan pengelompokkan unsur seperti 

a) Pengenalan dan pengelompokan kerja (identification and grouping of work) 

b) Penentuan dan pelimpahan tanggung jawab dan wewenang 

c) Pengaturan hubungan kerja (establishment of relationship 

 

3. Actuating ( Penggerakan ) 

 Defenisi actuating adalah segala bentuk tindakan dan aktivitas dengan 

mengambil tindakan – tindakan seperti : kepemimpinan, perintah, instruksi, 

communication (hubung – menghubungi) dan counselling (nasehat). (Panglaykim: 

1991)  

 Dalam actuating atau pergerakan komunikasi adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk saling mengerti untuk dapat bekerja sama dan hubungan sistematis dalam 

menentukan keberhasilan, sedangkan counseling dapat diartikan  nasehat atau 

musyawarah atau proses pembicaraan dan tukar pikiran antara atasan dan bawahan 

dan antara sesama teman sekerja (horisontal) mengenai cara untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik – baiknya guna mencapai tujuan.  Manusia  dengan  berbagai 

kelemahan selalu dihadapkan dengan sifat lupa / keliru dan lalai, maka adanya 

hubungan pembicaraan langsung akan memudahkan untuk saling mengingatkan dan 

adanya timbal balik dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas untuk 

berhasilnya kegiatan yang telah direncanakan. 



Penggerakan ini disebut juga gerakan aksi mencakup kegiatan yang dilakukan 

untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini 

actuating mencakup juga penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia dari para 

pegawai, seperti memberi penghargaan, kompensasi, motivasi dan pengembangan – 

pengembangan. Dan manajer akan memberi pengarahan tentang pekerjaan atau 

directing, memberikan informasi antar bagian, agar mereka mau dan suka bekerja 

dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Dalam hal ini 

diusahakan agar mereka jangan semata – mata menerima perintah saja dari atasan. 

Mereka harus tergerak hatinya untuk menyelesaikan tugasnya se – irama dengan 

keinsafan masing – masing petugas / karyawan. 

4. Controlling ( Pengawasan )  

Controlling atau pengawasan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan – 

kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan juga merupakan suatu proses 

dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. 

Controlling mencakup di dalamnya inovating, representing dan coordinating. (R. 

Terry: 1990) 

Fungsi ini meliputi persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, 

baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam 

upaya mencapai tujuan dan kepuasan bersama.  

Dengan demikian control itu adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian 

serta pengamatan yang diteliti terhadap berjalannya rencana dengan menggunakan 

rencana yang standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi 

penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan 

diperbandingkan (comparison) dengan masukan (input) yang ada atau keluaran 

(output) yang dihasilkan. 

Maka proses dari control kegiatan yaitu berupa : 

a) Menentukan standar sebagai ukuran untuk pengawasan 

b) Pengukuran dan pengamatan terhadap berjalannya operasi berdasarkan 

rencana yang ditentukan. 



c) Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta. 

d) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. 

e) Perbandingan hasil akhir dengan masukan (input) yang telah terjadi 

 

 

Sejarah perkembangan dakwah, Nabi Muhammad saw. Telah menetapkan 

suatu strategi berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat baik terutama dalam hal 

tingkat intelektualitas. Nabi bersabda: 

 طب الناس علي قدر عقولهم اخ
Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat kemampuan akal mereka. 

 

Persoalannya sekarang adalah apakah da’i telah memiliki kepekan dalam 

melihat kemampuan audiensnya. Hal inilah yang merupakan permasalahan mendasar 

yang dirasakan oleh masyarakat dakwah. Aktivitas dakwah tidak lagi lagi menganut 

paham sambil lalu mengingat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh 

umat dewasa ini. Oleh karena itu aktivitas dakwah tidak dapat dipandang sebagai 

kegiatan individual semata dalam sisi operasionalnya, tetapi harus dipandang sebagai 

aktivitas kelompok yang membutuhkan manajemen yang profesional jika kita ingin 

setiap aktivitas dakwah itu punya target konkrit. 

Keterlibatan tim sangat penting untuk menghindari: 

1. Keterbatasan dai’i dalam mengetahui tingkat kemapuan audiensnya yang                   

heterogen.  

2. Keterbatasan da’i menguasai ilmu-ilmu bantu misalnya psikologi, 

komunikasi dan ilmu-ilmu lainnya. 

Tim dakwah ini bekerja berdasarkan standar manajemen dakwah yang telah 

ditetapkan. Aktivitas dakwah yang tidak direncanakan secara baik akan berakibat 

pada kegagalan jika strategi yang dilaksanakan tidak tepat. Bahkan boleh jadi akan 



membuat audiens tidak mendengarnya atau bahkan menolaknya . Karenanya 

pemilihan strategi yang benar merupakan bagian dari proses dakwah dan dipandang 

sebagai badian dari upaya pencapaian out put yang maksimal.  

Terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan da’I dalam 

memilih metode dakwah antara lain: 

1. Intelektualitas 

     Faktor intelektualitas sangat menentukan bagi da’I dalam menentukan bagi 

da’I daam menentukan metode dakwah yang tepat untuk digunakan. Namun 

secara faktual    tingkat intelektualitas da’I sangat variatif. Walau demikian ini 

tidak berarti bahwa selama ini semua da’I agak lemah dalam menetukan 

metode dakwah. Masih terdapat da’I punya kemampuan dalam menentukan 

metode dakwah yang tepat sesuai dengan kondisi audiens. Untuk 

meningkatkan kemampuan intelektualitas da’I maka diperlukan upaya 

pendidikan atau  pelatihan bagi para da’I yang dikelola oleh lembaga dakwah. 

 

2. Lemahnya Atau tidak adanya peta dakwah 

     Data dari pemetaan yang dilaksanakan oleh lembaga dakwah memberikan 

imformasi mengenai perencanaan dakwah serta rencana tindak lanjut dalam 

pasca pembinaan dakwah. Hal ini berkaitan dengan rumusan kosepsional 

dakwah dan rencana aksi dan monitoring dakwah. Dengan dukungan data 

lapangan (peta dakwah) sangat memungkinkan bagi para da’I untuk 

menetukan metode yang tepat sesuai dengan keadaan audiens. 

Ada kecenderungan para da’I melakukan pemetaan secara konvensional selama 

ini berdasarkan perasaan atau naluri kedai’annya. Namun dalam dimensi 

global saat ini segala aktivitas termasuk agenda dakwah harus dilakukan 

secara profesional. (Ani Suriani. h.117-121)     

 

Beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam dakwah : 



1. Adanya rencana, program, sasaran dan target 

Dari siroh nabawiyah dapat diketahui bahwa rencana, program, sasaran dan 

target diperintahkan Allah kepada Rosulullah dalam wujud wahyu baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

2. Keteladanan – Komitmen Dai atau Pemimpin 

Apa yang diucapkannya berupa nasehat/bimbingan kepada obyek dakwah, 

maka dialah yang pertama kali harus melaksanakan. 

Rosulullah adalah suri tauladan bagi kita semua.Beliau adalah manusia yang 

paling sempurna akhlaqnya sampai-sampai Allah sendiri memujinya di dalam 

Al Quran. Beliau adalah orang yang pertama kali melakukan apa yang 

diperintahkan atau dinasehatkan kepada keluarga atau sahabat-sahabatnya. 

3. Membuat atau menetapkan sarana atau cara yang dapat mengikat hati obyek 

dakwah dengan memanfaatkan unsur-unsur perasaan / emosional 

menggunakan fungsi-fungsi organisasi. Contoh yang diberikan Rosulullah : 

setiap selasai sholat berjamaah bersama para sahabat Beliau selalu mengabsen 

para sahabat yang biasa datang sholat berjamaah. Jika ada sahabat yang tidak 

hadir maka Beliau akan menanyakan kenapa? Dan bila ia sakit maka beliau 

menjenguknya. 

4 Mengetahui, memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada obyek 

dakwah. 

Jangan memaksakan kehendak menurut gambaran idealisme yang menurut 

kita sangat bagus. Ketika Umar Bin Khattab masuk Islam, Rosulullah 

mengetahui bahwa Umar adalah seorang jagoan berkelahi, maka ketika saat 

perang datang maka Umar dijadikan salah satu pemimpin pasukan kaum 

muslimin. 

5. Melakukan penataan, mengkoordinasi potensi-potensi. 

sehingga seseorang diberi atau ditempatkan pada amanah yang sesuai dengan 

kapasitasnya. 

6. Menginterospeksi diri / mengadakan evaluasi terhadap rencana / program 

yang dilakukan 



Sebagaimana yang Rosullah lakukan ketika beliau bermuhasabah diri ketika 

ternyata dakwah yang disamapaikan tidak disambut dengan baik oleh 

penduduk Mekkah. Beliau mengadukannya kepada Allah sebagai pembuat 

rencana, maka Allah pun berfirman : “Janganlah kamu sedih terhadap 

kekafiran mereka, sesungguhnya tugas mu hanya menyampaikan.” 

 

B. Manajemen Masjid 

 

Masjid, selain untuk tempat shalat, juga sebagai sarana penting untuk 

mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka, di samping sebagai 

tempat musyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada 

masa nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dengan menggunakan 

manajemen terpadu dan profesional, kegiatan yang terencana serta terprogram dalam 

mendukung  kemakmuran masjid akan menjadikan masjid lebih dinamis, responsif, 

makmur dan mampu berkembang serta dijadikan  sebagai pusat kegiatan umat. 

 

Masjid memiliki sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Di 

berbagai negara di dunia apalagi yang mayoritas penduduknya muslim pasti memiliki 

masjid, karena masjid merupakan lambang dan simbol umat Islam yang berfungsi 

antara lain sebagai tempat kaum muslimin beribadah. Ibadah itu berupa kegiatan 

ritual keagamaan seperti mendirikan shalat, tadarus, membaca al–Quran dan i’tikaf 

juga merupakan pusat kegiatan dakwah Islamiah yang di dalamnya dilakukan 

pengajaran dan pendidikan, musyawarah, seminar, diskusi yang menyangkut masalah 

umat Islam di segala bidang, apakah yang berhubungan dengan masalah politik, 

ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan dan  sebagainya. 

  Hal tersebut telah berjalan sejak awal keberadaan Islam pada masa 

Rasulullah Saw hingga wafatnya, di mana kegiatan–kegiatan yang dilakukannya 

berpusat di masjid dalam membina umat, mengajarkan ilmu, menyampaikan wahyu, 

bermu’amalah, bermusyawarah dan lain–lain karena masjid memiliki arti yang 



penting bagi umat Islam dalam melaksanakan seluruh aktivitas apakah menyangkut 

ibadah mahdah dan ghairu mahdah. 

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah, ketika hijrah dari Mekkah  

ke Madinah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Unta yang dinaiki Nabi 

Muhammad saw.  berlutut di tempat penjemuran kurma milik Sahl dan Suhail 

bin’Amr, kemudian tempat itu dibelinya guna dipakai tempat membangun

 masjid. (Haekal, 1982: 2



1. Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Umat 

Dasar pertama pembangunan masjid, selain untuk tempat shalat, juga sebagai 

sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa 

mereka, di samping sebagai tempat musyawarah merundingkan masalah – masalah 

yang dihadapi. Masjid pada masa nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat 

pemerintahan. (Badri Yatim, 2001: 26)  

Dari masjid, Rasulullah tidak hanya mengajak manusia untuk beribadah 

(shalat) saja tetapi berusaha untuk membangun kehidupan manusia yang utuh dan 

seimbang antara iman, ilmu, amal spiritual serta menata aspek kehidupan umat Islam 

secara menyeluruh guna mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang dengan 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid  seperti ibadah, dakwah dan kegiatan 

sosial kemasyarakatan.  

Perkembangan dan pertambahan jumlah masjid saat ini merupakan sesuatu hal 

yang harus disyukuri. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan dan kesadaran umat 

muslim untuk melakukan kegiatan di masjid sangat besar, antusias, semangat, 

bergairah, kuat, dan terpatri dalam diri mereka. Masjid didirikan tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah shalat,  namun lebih jauh lagi yaitu untuk 

mengembangkan potensi umat, pembinaan mental, akhlak dan moral umat, 

meningkatkan taraf hidup umat serta meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial 

ekonomi umat melalui pendidikan dan pengajaran.  

Oleh karena itu dibutuhkan suatu ilmu dan seni untuk mengelola masjid 

secara efektif dan efesien. Dengan menggunakan manajemen terpadu dan profesional, 

kegiatan yang terencana serta terprogram dalam mendukung  kemakmuran masjid 

akan menjadikan masjid lebih dinamis, responsif, makmur dan mampu berkembang 

serta dijadikan  sebagai pusat kegiatan umat dan kebudayaan di masa yang akan 

datang yang lebih memberikan arti dan makna bagi umat Islam.  

Hal tersebut telah diperankan Rasulullah Saw pada awal – awal Islam dan 

masa sesudahnya. Ketika Rasulullah membangun masjid Quba dan masjid Madinah, 

maka masjid dijadikan pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di 



bidang pemerintahanpun mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan 

kemiliteran dibahas dan dipecahkan di masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat 

pengembangan kebudayaan Islam, tempat halaqah, diskusi, mengaji dan 

memperdalam ilmu –ilmu pengetahuan agama dan umum. Demikian juga Rasulullah 

membina para sahabat di masjid dengan memberikan pendidikan dan pengajaran di 

dalam masjid sehingga masjid berfungsi maksimal sebagai pusat kegiatan baik 

menyangkut masalah ukhrawi maupun duniawi. 

Jika hal tersebut dikembangkan serta diterapkan saat sekarang ini, khususnya 

menyangkut manajemen masjid maka eksistensi masjid akan terjaga, dan menjadi 

multiguna sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Dapat menahan serta 

meredam dampak negatif era globalisasi yang kadang disusupi kebudayaan asing 

yang dapat merusak moral, menggeser nilai – nilai agama dalam berbagai sektor 

kehidupan. Salah satu cara untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan 

kebudayaan maka tidak terlepas dari adanya pengelolaan dan pengendalian 

manajemen terpadu, memiliki perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta 

pengawasan. 

Dengan adanya manajemen yang efektif dan efesien yang telah menggunakan 

unsur – unsur dan kendali mutu manajemen, maka pengurus masjid dapat 

merencanakan kegiatan, baik   jangka pendek maupun jangka panjang sehingga 

masjid dapat memfungsikan kedudukan dan eksistensinya. Selain tempat ibadah juga 

sebagai pusat kegiatan dan kebudayaan yang dapat bermanfaat bagi umat, menjadi 

barometer pengembangan dakwah dan pembinaan umat di seluruh tempat baik di kota 

maupun desa  dan jamaah selalu mencintai masjid. 

Saat ini ada hal yang memprihatinkan, peranan masjid mulai tergeser dari 

kedudukannya semula. Masjid yang sudah dibangun dengan susah payah dan 

menghabiskan dana yang besar justru tidak dikelola dengan baik serta sunyi dari 

kegiatan. Kadangkala masjid hanya digunakan ketika shalat wajib saja bahkan ada 

masjid yang  berfungsi seminggu sekali yakni untuk shalat jum’at. Selanjutnya 

dikunci dan ditutup bahkan dijadikan tempat tidur bagi sebagian yang lain tanpa 



adanya program dan kegiatan yang jelas. Masjid kelihatan kotor dan tidak terawat 

hanya merupakan simbol bagi masyarakatnya bahwa di tempat itu terdapat orang 

muslim. Demikian juga dengan mental jamaah yang kurang mendukung keberadaan 

masjid, di tengah era globalisasi dan modernisasi jamaah atau umat seolah – olah jauh 

dengan masjid dan tidak mau memakmurkannya sehingga masjid kelihatan sepi dan 

sunyi dari jamaah. 

Semestinya, setelah masjid berdiri maka masjidlah yang membangun umat 

dengan berbagai kegiatan dan program yang didukung oleh jamaah. Pengurus 

mengelola dengan manajemen yang baik sehingga masjid memiliki fungsi yang 

banyak, kemudian jamaah mengisi kegiatan dan memakmurkannya dengan penuh 

keikhlasan serta dilandasi dengan kesadaran dan takwa. Dengan demikian masjid 

akan menjadi pusat dan sentral  kegiatan bagi kaum muslimin serta mendatangkan 

manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat dan umat karena masjid di bangun 

atas dasar takwa.  

Islam berbicara tentang kehidupan dan manajemen, karena Islam bukanlah 

sekedar agama tetapi merupakan sistem hidup yang lengkap untuk mengatur dan 

mengelola  manusia, alam semesta dan apa yang ada di bumi ini dengan keinginan 

Allah. Oleh karena itu, perlu menerapkan manajemen masjid, di samping masjid 

sebagai satu bangunan yang tidak hanya sebagai tempat shalat namun sebagai 

lembaga sosial yang dikelola oleh beberapa orang yang terorganisir untuk mencapai 

tujuan bersama. Hakikat manajemen sebenarnya adalah bagaimana seorang pimpinan 

mampu memanfaatkan sember daya yang dimilikinya seoptimal mungkin, sehingga ia 

dapat mencapai tujuan organisasi. ( Soebagio Atmodiwirio,  2000: 7)  

Manajemen  menurut Sukanto Reksohadiprodjo M.Com adalah suatu usaha 

merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi 

kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efesien dan 

efektif (Saukanto Reksohadiprodjo,  2000: 13). Meskipun manajemen lebih sering 

digunakan dalam suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi namun dapat juga 

digunakan dalam pengelolaan masjid. Karena sebuah perusahaan yang menggunakan 



manajemen terpadu, diharapkan akan menghasilkan produk yang baik. Begitu juga 

halnya dengan masjid jika dikelola, diatur dengan manajemen terpadu dan pengurus 

atau manusianya memiliki manajemen sumber daya manusia (MSDM) (Barry 

Cushway, 1994: 3-4) tentu akan menghasilkan banyak manfa’at dan kemajuan dari 

sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an: 

→⬧⧫◆    ⚫⬧  

➔⧫⧫    ◼◆   

◆      ⚫⬧    

⧫        

⧫  ❑⬧  ⧫  

   

Artinya :  

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 

Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi 

orang-orang yang bersyukur. (Q.S, al-A’raf, 7:58) 

 

Penduduk Indonesia yang mayoritas umatnya beragama  Islam banyak 

memiliki masjid yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk dan ciri 

khas yang berbeda. Begitu juga masjid yang ada di Ibukota seperti Makassar yang 

memiliki berbagai macam bentuk masjid dari yang kecil hingga besar, karena 

penduduk Makassar memiliki kebudayaan dan tradisi dari lapisan masyarakat dan 

penduduk yang berbeda – beda, memiliki keanekaragaman budaya, daerah dan suku – 

suku yang pluralistik yang datang dari penjuru  Indonesia  yang menjadikan Makassar 

sebagai  sentral publik dan  Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. 

Makassar sebagai Ibu kota propinsi, merupakan kota padat dan kota terbuka 

bagi seluruh nusantara dan mancanegara yang datang untuk mencari kehidupan dan 

kegiatan. Makassar juga memiliki keberagaman adat istiadat dan agama di samping 



daerahnya yang sangat strategis bagi pengembangan kebudayaan, sosial, spiritual 

keagamaan, ekonomi dan pendidikan dalam arti yang sangat luas dilihat dari segala 

aspek kehidupan, karena Makassar merupakan pusat kegiatan dan informasi bagi laju 

perkembangan ekonomi, pemerintahan, dan budaya serta keagamaan. 

Sebagai kota metropolitan yang padat penduduknya baik penduduk pribumi, 

non pribumi maupun dari mancanegara yang bekerja dan berinvestasi di Makassar 

menjadikan Makassar berkembang pesat dan maju. Gedung – gedung yang 

berarsitektur megah dan bangunan  di setiap tempat dan wilayah yang berakibat pada 

pembauran budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang 

menjadikan Makassar penuh dan sarat dengan dinamika dan perubahan sosial. 

Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Makasar yang menyeluruh di 

setiap wilayah dan permukiman dengan sarana fisik dan infrastuktur yang memadai, 

di mana keberadaan masjid merupakan suatu kebutuhan bagi setiap kaum muslimin. 

Dalam suatu pemukiman dan wilayah di mana mayoritas masyarakatnya memeluk  

agama Islam menginginkan sebuah tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada 

Allah Swt, membersihkan diri, membina kesadaran dan pengalaman batin agar 

seimbang jiwa, raga dan kepribadiannya. Masjid juga merupakan wahana 

silaturrahim, meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan muslim, apalagi dewasa ini 

kemajuan dan era globalisasi telah menyebar ke seluruh penjuru tanah air yang 

kadang – kadang bisa mengikis kesadaran umat untuk melaksanakan ibadah, 

mengikis akhlak dan moral dan melenyapkan kesadaran untuk bersatu, bergotong 

royong, saling membantu antara satu dengan yang lainnya yang kadang – kadang juga 

bersifat individualistis, mementingkan diri sendiri dan bersifat tidak mau tahu.  

Masjid harus dapat mengaktualisasikan kegiatan operasional dan aktivitasnya 

secara efektif dan efesien. Sejalan dengan program pembangunan khususnya di 

Makassar dimana jumlah mayoritas penduduknya adalah muslim, maka kehadiran 

tempat ibadah seperti masjid merupakan suatu keharusan. Masjid dapat difungsikan 

sebagai tempat pembinaan umat, termasuk di dalamnya aspek – aspek sosial, 



pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya yang memberi manfaat bagi umat dan 

masjid memiliki  arti dan sejarah tersendiri bagi kaum muslimin.  

Masjid berfungsi juga sebagai pranata spiritual  umat Islam dalam melakukan 

ibadah, menjalankan pokok – pokok ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt, membina dan mendidik manusia menjadi insan yang beriman, bertakwa, 

berilmu, beramal saleh, berakhlak dan menjadi warga negara yang baik serta 

bertanggung jawab. Sebagai khalifah  Allah di muka bumi dan  sebagai pembenteng 

dari dampak negatif modernisasi dan arus globalisasi yang berkembang begitu pesat 

di tengah – tengah kehidupan umat Islam khususnya Makassar. 

Sejalan dengan itu dalam dekade akhir – akhir ini masjid semakin tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan penggolongannya. Masing – masing masjid memiliki cara 

manajemen tersendiri yang berbeda dengan masjid lainnya.  

Penggolongan masjid memberikan ciri –ciri umum sebagai dasar dalam 

menentukan pola manajemen yang akan diterapkan. Berdasarkan ini maka masjid 

dapat digolongkan sebagai berikut : (Sofyan Syafri Harahap,  1996: 54-55) 

1. Masjid Besar 

2. Masjid Elit 

3. Masjid Kota 

4. Masjid Kantor 

5. Masjid Kampus 

6. Masjid Desa 

7. Masjid Organisasi 

Jumlah masjid yang begitu banyak dikarenakan dalam suatu wilayah atau 

permukiman, di mana masyarakatnya berbeda – beda dan bersuku – suku serta 

berlainan mazhab atau aliran, namun beragama Islam menginginkan tempat ibadah. 

Sehingga makin hari makin banyak masjid, mushalla atau langgar dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Namun jika diperhatikan dan dilihat manajemen yang digunakan untuk 

menggelola masjid belum memadai  dan sangat minim. Hal ini yang perlu dibenahi, 



diatur, dikelola secara efektif, efesien dan terpadu sehingga fungsi masjid di samping 

tempat sujud juga sebagai tempat kegiatan dakwah Islamiah dan pusat kegiatan umat.  

Masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian, tetapi masjid berarti 

juga tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan 

kepada Allah Swt. (M. Quraish Shihab, 1997: 460)   Rasulullah Saw telah meletakkan 

dasar pertama pembangunan masjid pertama di Quba yaitu membangun kehidupan 

manusia yang utuh, seimbang antara iman, ilmu dan amal serta antara spiritual dan 

material ditinjau dari aspek kehidupan beribadah, politik sosial, budaya dan 

pendidikan. Dengan demikian dapat dirasakan manfaat dan fungsi masjid dalam 

melaksanakan proses kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. 

Pembinaan agama masyarakat melalui aktivitas yang berporos di masjid, telah 

menunjukkan peran sertanya dalam pembangunan nasional, terutama di bidang 

pembangunan mental spiritual dan mencerdaskan bangsa dan membina umat. 

Meskipun masjid dibangun dengan susah payah dan dengan dana yang tidak sedikit, 

memerlukan pemeliharaan dan dukungan seluruh pihak. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah bagaimana memanfaatkan serta memakmurkan masjid sehingga peran 

sertanya dalam pembangunan  mental spiritual  dapat dirasakan oleh setiap individu, 

kelompok, masyarakat dan suatu bangsa. 

Tentunya implikasi manajemen profesional yang dipakai akan berpengaruh 

pada kemajuan dan perkembangan masjid. Adanya program – program penunjang  

dan aktivitas yang komplek akan  menjadikan masjid sebagai pusat dan sentral 

kegiatan yang membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga menghasilkan input 

yang baik. Berbeda dengan manajemen tradisional yang tidak menggunakan unsur–

unsur manajemen, tanpa memperhatikan sumber daya manusianya yang 

menyebabkan masjid tidak berkembang, tidak maju dan tidak memiliki program yang 

jelas yang pada akhirnya masjid hanya dijadikan sebagai tempat shalat saja. 

 

B. Kriteria Masjid 



Pemerintah DKI Jakarta telah merumuskan kriteria masjid ideal berdasarkan 

kategori yang telah dikemukakan di atas. Adapun kriteria masjid berdasarkan 

musyawarah pengurus masjid se – DKI Jakarta tanggal 3 – 4 Agustus 1974, 

menyepakati standar masjid disesuaikan dengan struktur pemerintahan DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut: (Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, 1977: 21-22) 

1. Masjid tingkat kelurahan diberi nama Masjid Jami’ diperlukan tanah seluas 

1500m2 diperuntukkan khusus ibadah shalat. Ada kamar imam/guru, ruang 

penyimpanan perlengkapan, ada halaman, rumah marbot / penjaga masjid, 

membina pengajian atau majelis taklim. 

2. Masjid tingkat Kecamatan lebih besar dari masjid tingkat kelurahan diberi 

nama Masjid Besar, diperlukan tanah seluas 3000 m2, kegiatan bertambah 

dibanding dengan masjid tingkat kelurahan antara lain : poliklinik, 

madrasah atau TK Islam dan perpustakaan 

3. Masjid tingkat Walikotamadya atau Kabupaten lebih besar dari masjid 

tingkat kecamatan diberi nama Masjid Agung diperlukan tanah seluas 10.000 

m2 kegiatan bertambah dibanding dengan masjid tingkat kecamatan di tambah 

kegiatan antara lain : tersedia kantor dakwah dan mengembangkan kegiatan / 

pengabdian masyarakat serta sumber dinamisasi, sumber daya dan proyeksi 

kemasjidan masyarakat Islam. 

4. Masjid tingkat Propinsi, lebih besar dari masjid tingkat Kotamadya diberi 

nama Masjid Raya diperlukan tanah 15.000 m2 kegiatan bertambah dibanding 

dengan masjid tingkat Kotamadya antara lain : agar mengkoordinir kegiatan 

sosial kemasyarakatan dalam skala regional atau nasional dan merupakan 

sumber dinamisasi dan proyeksi kemajuan masyarakat Islam. 

Catatan sejarah kota Jakarta memberikan indikasi, betapa besarnya peranan 

masjid dalam pembentukan masyarakat baru pribumi yang kemudian dikenal dengan 

penduduk asli Jakarta (KODI DKI,  1991: 7) seperti diketahui bahwa peristiwa 

kemenangan Pangeran Fatahillah dalam merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan 

Portugis pada tahun 1527 M adalah merupakan tonggak berdirinya Jayakarta yang 



kemudian menjadi Jakarta sekarang ini. Kunci kemenangan Fatahillah karena adaya 

semangat keagamaan yang tinggi dan berdirinya masjid – masjid yang merupakan 

lambang pemersatu umat dan penyiaran agama. Oleh karena itu untuk 

membangkitkan semangat dan identitas masjid maka perlu dikelola dengan suatu 

manajemen terpadu untuk menghasilkan manajemen masjid yang ideal dan eksis di 

masa yang akan datang dan dapat dijadikan acuan bagi pembangunan masjid yang 

lainnya. 

 

Manejemen adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menggunakan/ 

mengelola faktor – faktor produksi baik manusia, modal/dana serta mesin – mesin/ 

alat / perlengkapan secara efektif dan efesien. Dengan adanya ilmu manajemen  

diharapkan bagi pengelola usaha, badan dan organisasi khususnya pengelola masjid 

untuk melakukan suatu cara yang efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan 

dengan menggunakan berbagai alat, termasuk sumber daya manusia (SDM), tenaga, 

ide dan sistem yang terpadu dan menyeluruh dalam pemanfaatan masjid sebagai pusat 

ibadat dan kegiatan di berbagai bidang dan dalam membentuk manusia yang  

beriman, bertakwa, berilmu dan berguna dan mendapat petunjuk di dunia dan akhirat 

dengan memakmurkan masjid.  

Oleh karena itu, penting kiranya meneliti dan memotret permasalahan yang 

menyangkut tentang manajemen masjid guna merumuskan prinsip – prinsip dasar 

manajemen bagi pembangunan masjid dan pengelolaan masjid yang sudah ada baik 

masjid kecil  dan masjid besar dan untuk mengetahui sejauh mana manajemen 

diterapkan dalam pengelolaan masjid yang ada. dilihat dari aspek pisik masjid, 

kegiatan, aspek manajemen dan administrasi serta fungsi masjid  dan hubungannya 

terhadap masyarakat dalam menyangkut masalah pendidikan dan pengajaran, masalah 

sosial dan aspek lainnya. 

 

 

C. Manajemen Pengelolaan Masjid 



 

Masjid adalah baitullah (rumah Allah), yang harus dihormati, dipelihara dan 

diramaikan dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan baik ibadah mahdah 

maupun ghairu mahdah, agar umat senang datang ke masjid dan cinta kepada masjid, 

sehingga Allah mencintai orang – orang yang datang ke masjid, dan memberikan 

ganjaran kepada mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh  Ibnu 

Majah : 

عن نافع عن ابن عمر قال : قيل للنبى صلعم : ان ميسرة المسجد تعطلت  فقال النبى صلعم : من عمر 

 ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر ) رواه ابن ماجه ( 

Artinya : Dari Nafi’ dari Ibn Umar berkata, dikatakan kepada Nabi, 

sesungguhnya ramainya masjid sudah berkurang. Maka Nabi 

menjawab : barang siapa yang memakmurkan jalannya masjid maka 

ditetapkan baginya dua pahala dari Allah Swt (HR. Ibnu Majah) 

 

Kedudukan dan keberadaan masjid di suatu permukiman diharapkan dapat 

mewarnai kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu masjid hendaklah 

dipelihara, dikelola dan dijadikan tempat yang strategis untuk melaksanakan kegiatan. 

Tidak membiarkannya tanpa kegiatan sehingga tidak ada orang yang datang 

meramaikan dan memakmurkannya bahkan tidak senang masuk ke dalamnya. 

Sebagai contoh  masjid dibiarkan kotor, tidak terurus, tidak ada kegiatan, tidak 

terprogram, dan pengurusnya tidak mau tahu dengan kondisi masjidnya. Hal ini akan 

berpengaruh kepada jama’ah dan masyarakat sehingga mereka  enggan datang ke 

masjid yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya semangat dan malas pergi ke 

masjid  karena tidak dikelola dengan baik dan tidak ada kegiatan – kegiatan untuk 

para jama’ah. Sehingga keadaan dan suasana  masjid kelihatan sepi bagaikan tempat 

yang tidak berpenghuni dari jama’ah dan masyarakatnya. 

Kaum muslimin harus menyadari bahwa dengan adanya masjid yang baik, 

terawat, bersih, penuh dengan kegiatan, maka akan menambah ketakwaan kepada 

Allah dan jama’ah senang berkumpul dan berdiskusi di dalamnya, sehingga 



kedudukan masjid berfungsi lagi sebagaimana sedia kalanya, sebagai lambang Islam 

yang penuh dengan kegiatan dan aktivitas dan menjadi pusat dakwah dan peradaban. 

Eksistensi dan keberadaan masjid sangat dibutuhkan dalam rangka sarana 

dakwah, membina umat, perjuangan umat, tolong menolong, saling nasehat 

menasehati dalam kesabaran, kebenaran dan senantiasa mengajak serta menyeru 

manusia kepada kebaikan, mencegah serta melarang untuk berbuat kemungkaran  

agar umat  dan jama’ah termasuk orang – orang yang beruntung.  

Sebagaimana manusia dituntut untuk dapat menyeru kepada kebaikan 

sebagaimana Allah berfirman.: 

ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ    3هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) آل عمران / وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

 :104)  

Artinya : Dan hendaklah ada di  antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

mungkar.mereka itulah orang – orang  yang beruntung. (Q.S, Ali ‘Imran, 3 :104) 

Menjaga eksistensi masjid  perlu dilakukan, agar penggeseran norma – norma 

agama bisa di antisipasi, begitu juga dengan penggeseran nilai – nilai akhlak, moral, 

sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah masjid harus dikembangkan, dikelola, 

direncanakan dengan kegiatan – kegiatan sehingga eksistensi dan kedudukannya 

senantiasa berkembang, maju dan dirasakan setiap saat. 

 

D. Fungsi dan Peranan Manajemen Masjid 

Masjid mempunyai  fungsi dan peranan yang sangat besar bagi kaum 

muslimin, dan mempunyai arti yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. 

Masjid merupakan barometer kegiatan kaum muslimin. 

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah Swt, tempat salat dan 

tempat beribadah kepada-Nya (Moh.E. Ayub dkk: 1996). Di samping sebagai tempat 

ibadah, masjid juga berfungsi membina dan mendidik manusia menjadi insan yang 



beriman, bertakwa, berilmu, beramal saleh, berakhlak dan menjadi warganegara yang 

baik serta bertanggung jawab selaku makhluk Allah di muka bumi. (  KODI: 1991) 

 Sebagaimana Rasulullah ketika selesai membangun masjid Quba, lalu beliau 

melanjutkan perjalanannya ke Madinah, setelah sampainya di sana yang pertama 

beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid itu diberi nama dengan masjid 

Nabawi. Di dalam masjid inilah Rasulullah membina dan mengurusi segala 

kepentingan umat. Dari berbagai kultur masyarakat, ras dan multi agama beliau 

berhasil membina masyarakatnya, yang pada akhirnya beliau dikagumi dan disegani 

oleh semua pihak, baik kawan maupun lawan. 

Hal ini bisa terjadi karena Rasulullah bisa mengelola, mengatur dan 

menjadikan masjid berfungsi dan berperan untuk berbagai macam kegiatan di 

antaranya : 

1.  Masjid sebagai pusat ibadah. 

Di dalam masjid dilakukan dan dilaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, 

baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ibadah mahdah seperti salat wajib, 

salat sunat dan lain sebagainya. Dan setiap hari jum’at diadakan shalat jum’at dan 

khutbah jum’at untuk membina keimanan, ketakwaan, kepribadian dan hukum – 

hukum syari’at Islam. 

2.  Nabi menyelesaikan perkara dan pertikaian dalam masjid.  

  Masjid dijadikan tempat menyidangkan soal -  soal hukum dan peradilan dan 

tempat untuk menyelesaikan persoalan – persoalan masyarakat dan negara. Pada 

zaman khalifah Umar, Dewan seperti pertimbangan agung, melakukan sidang – 

sidangnya di masjid. Begitu juga pada zaman khalifah Abu Bakar dalam 

menyelesaikan administrasi pemerintahan dilakukan di masjid. 

3. Masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. 

   Sebagaimana Rasulullah sering menerima wahyu di masjid, dan beliau 

mengajarkan kepada sahabat sahabatnya. Dan di masjid juga diadakan ruang dan 

tempat perpustakaan untuk mendalami ilmu – ilmu, mengadakan diskusi, 

penelitian, kajian – kajian ilmiah dan lain sebagainya. Karena Islam merupakan 



sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Karena 

wahyu pertama menganjurkan untuk beriqra’ yaitu  membaca, meneliti, melihat 

dan mengadakan penelitian – penelitian.  

4.   Masjid Sebagai Tempat Mengatur Strategi Perang 

      Nabi dan sahabat mengatur strategi dan taktik perang di masjid. Seolah – olah ia 

merupakan markas besar tentara. Hal ini tergambar ketika Sa’ad luka parah dalam 

perang parit, maka ia meninggal di kemah yang berada di pekarangan masjid. 

5.  Masjid sebagai pusat informasi Islam. 

   Rasulullah dalam menyampaikan berbagai macam informasi senantiasa di mulai 

dari masjid. Apakah informasi itu terkait dengan berbagai masalah agama maupun 

masalah negara atau masalah lainnya. 

6.   Masjid Sebagai tempat sosial 

  Masjid juga berfungsi sebagai tempat orang musafir yang tengah dalam 

perjalanan. Waktu seorang budak wanita dibebaskan, dalam ketiadaan tempat 

tinggal, ia mengembangkan kemahnya di pekarangan masjid. 

7.  Di masjid ditempatkan baitul mal / kas negara, atau kas masyarakat muslim, untuk 

diatur dan dikelola dalam rangka mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat 

muslim. 

8. Ibnu sabit mendeklamasikan sajak – sajaknya dalam masjid ketika membela nabi 

yang dicemoohkan oleh lawannya. 

9.  Penghulu atau Qadi memimpin upacara pernikahan di masjid. 

  Masjid berfungsi sebagai tempat untuk mendamaikan orang yang berselisih dalam     

berumah tangga dan sebagai mahkamah perceraian. 

Masih banyak lagi fungsi dan peranan manajemen masjid yang dapat 

dilakukan saat sekarang, makin hari makin bertambah masjid serta berkembang 

pemikiran manusia untuk mengelola dan memberdayakan masjid dan kegiatannya. Di 

samping itu berfungsi sebagai : 

1.Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada 

Allah Swt 



2.Masjid adalah tempat kaum muslimin beri’tikaf, membersihkan diri, 

menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman 

batin/ keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta 

keutuhan kepribadian. 

3.Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna menyelesaikan 

persoalan – persoalan yang timbul dalam masyarakat. 

4.Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan – 

kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. 

5.Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama’ah dan kegotong – royongan 

di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. 

6.Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin. 

7.Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader – kader pimpinan umat. 

8.Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya 

9.Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial. ( Moh. E. Ayub dkk,: 

1996) 

 

C. Manajemen Pengelolaan Masjid 

Upaya untuk merumuskan manajemen masjid secara profesional  terus 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang akurat. Masalah yang 

timbul dalam menata suatu lembaga, perusahaan, organisasi ataupun satu bangunan 

yang termasuk di dalamnya masjid yang berkumpul beberapa orang untuk 

mengelolanya tidak terlepas dari unsur manajemen, bagaimana cara mengelola, 

merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan lembaga ini dari sisi 

pembangunan, administrasi, kegiatan – kegiatan, penta’miran, pemeliharaan dan lain 

sebagainya apakah sudah maksimal, efektif dan efesien  sehingga terjadinya 

perubahan yang memberikan hasil atau produk yang baik dan bermanfaat bagi umat 

Islam sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Yang perlu dilihat adalah sejauh 

mana peran manajemen serta pengaruhnya bagi perkembangan masjid itu sendiri, 



sebagaimana alam dan seluruh isinya ketika diciptakan oleh Allah Swt juga melalui 

proses yang dapat disebut dengan manajemen yang terdapat suatu proses seperti 

perencanaan, pengorganisasian, adanya kegiatan - kegiatan dan saling kerja sama 

antara mankhluk.  

Allah Swt telah mengatur, menata penciptaan langit dan bumi ini dengan 

pengelolaan dan pengaturan yang rapi, tersusun, terprogram dan sangat profesional, 

sehingga tidak terjadi perbenturan dan tabrakan antara satu ciptaan dan ciptaan 

lainnya bahkan saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Firman 

Allah Swt : 

شِ يُ غأشِي     تَ وَى عَلَى الأعَرأ مٍ ثَُُّ اسأ ضَ فِ سِتَّةِ أيََّّ َرأ مَاوَاتِ وَالأأ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ هَارَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ اللَّيألَ الن َّ
لَأقُ وَالأأَ يَ  رهِِ أَلََ لهَُ الْأ راَتٍ بِِمَأ سَ وَالأقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ مأ ُ رَبُّ الأعَالَمِيَن ) طألبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّ رُ تَ بَارَكَ اللََّّ مأ

(  54: 7الأعراف /    

 
Artinya : Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan 

langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 

'Arsy.  

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan 

cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-

bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, 

menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci 

Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S, al-  A’raf, 7 : 54) 

 

Perencanaan  atau planning untuk masa depan yang lebih baik juga telah 

digambarkan dalam Al Qur’an sebagaimana firman Allah Swt  :  

َ خَبِ  َ إِنَّ اللََّّ َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقوُا اللََّّ  ( 18:   59) الحشر/     يرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

Artinya :Wahai orang – orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

rencanakanlah masa depanmu. Dan bertakwalah kepada Allah 

sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kalian perbuat. (Q.S, 

al –Hasyr, 59:18) 

 

Banyak masalah yang timbul menyangkut masalah masjid dan perlu di potret 

dari segi perencanaan dan kegiatan - kegiatan, pengorganisasiannya, pergerakan yang 



dilakukan dalam menjalankan visi dan misinya serta pengawasan dan evaluasi 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan mencari cara yang lebih efektif dalam 

mengelola masjid. Meskipun jika diperhatikan banyak masjid yang berbeda baik 

dilihat dari phisik bangunan, luas tanah, ukuran dan lingkungannya. Ada masjid  atau 

mushalla di pabrik – pabrik, kantor, perusahaan, terminal, kampus dan tempat 

rekreasi. Ada ukuran kecil, sedang maupun besar. Adanya sarana dan prasarana yang 

memadai serta memiliki keunikan tersendiri dari corak dan jenisnya. Hal ini 

merupakan keberagaman jama’ah dan budaya yang membuat masjid bervariasi di 

Indonesia termasukdi Kabupaten Gowa, tercermin dari bermacam kebudayaan 

masyarakat untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk bentuk, ciri, model masjid, 

ukuran, luasnya, kemampuan dana yang ada, keadaaan dan dukungan masyarakat 

serta jumlah jama’ah yang akan memakmurkannya, sehingga terjadinya keragaman 

dan masjid pada akhirnya dikelompokkan serta dikatagorikan dengan  kreteria, 

penamaan menurut besar kecilnya masjid dengan istilah mushalla, langgar, masjid 

jami’ atau masjid besar, masjid agung dan masjid raya dan lain sebagainya. 

Masjid pada zaman Rasulullah merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas, 

keempat temboknya dibuat daripada batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri 

dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian 

lagi digunakan tempat orang – orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. 

(Haekal: 1987) 

Meskipun saat sekarang telah bermunculan masjid – masjid yang beraneka 

ragam bentuknya terutama di kota – kota besar dengan arsitektur yang megah dan 

indah, terbuat dari berbagai macam bahan dan alat dan seni bangunan yang berbeda - 

beda baik yang ada di setiap tempat dan wilayah, namun fungsi utama masjid yang 

menjadi landasan adalah tempat mendidik dan membina umat Islam mendekatkan diri 

kepada Allah menjadi insan yang beriman bertakwa, berilmu dan beramal saleh di 

samping mereka melakukan ritual ibadah di masjid. 



Pembangunan masjid sebagai tempat ibadah dan untuk kepentingan umum 

bagi warga sekitar dan pendatang sebagian besar dibangun oleh masyarakat atau 

warga setempat dengan inisiatif mereka sendiri, dengan mengumpulkan dana dari tiap 

warga dan jama’ahnya, mereka dengan semangat dan bersungguh – sungguh untuk 

membangun masjid sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan dan dakwah, karena 

kalau hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah atau instansi terkait maka proses 

pembangunan masjid akan menghabiskan waktu yang lama dan terbengkalai. Maka 

pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat dan mereka 

menyisihkan sebagian rezeki dan harta mereka untuk membangun masjid . Ada juga 

sebagian donatur yang khusus memnyumbangkan dananya untuk membantu 

pembangunan masjid. 

Adapula masjid  yang di bangun oleh pihak swasta dan pemerintah. Di mana 

biaya pembangunan dan pengelolaannya  dikelola oleh masing – masing pihak, baik 

oleh perusahaan swasta maupun pemerintah yang menanganinya. Dengan dana  

masing – masing mereka dapat menentukan tipe masjid yang akan dibangun serta 

bebas membuat program dan rencana yang akan dilakukan untuk jangka panjang.  

Akan tetapi jika kita lihat sejarah pembangunan masjid pertama nabi yaitu 

masjid Quba bangunan dan arsitekturnya sangat sederhana tanpa kubah dan menara.  

Nabi tidak menentukan model dan bentuk masjid secara khusus tetapi bentuk, jenis 

dan pengelolaannya di serahkan kepada umat, dengan syarat masjid harus menghadap 

kiblat. Maka bagi yang ingin mendirikan masjid baik dari pihak masyarakat, swasta 

dan pemerintah bebas menentukan corak dan bentuk masjid, juga mengenai ukuran 

dan luasnya tergantung kemampuan dana masing – masing pihak. 

Pengelola juga harus memperhatikan aspek – aspek dari pembangunan masjid, 

meliputi luas bangunan, status tanah, manajemen, masalah keuangan, pengelolaan 

jama’ah dan lain sebagainya. Karena masjid biasanya didukung oleh jama’ah dari 

tingkat bawah hingga tingkat atas. Di mana semua pihak mengharapkan pelayanan 

yang baik dan memuaskan, dari hal kecil hingga yang besar. Seperti tempat wudu’, 

kebersihan masjid, fungsi sosial masjid, aspek ibadah, pendidikan dan sebagainya. 



Bagi pengelola dan mayarakat yang tidak memiliki dana bisa membangun 

musholla atau langar di tiap kampung masing – masing untuk melakukan aktivitas 

ibadah dan kegiatan pengganti masjid. Meskipun masjid identik dengan pusat ibadah 

dan kebudayaan yang terdapat di dalamnya aktivitas  shalat jum’at. Mushalla adalah 

ruang atau bangunan tempat shalat yang tidak ada aktivitas salat jum’at di dalamnya. 

(Moh. E. Hasim: 1987) 

Oleh karena itu, masjid, mushalla atau langgar harus dioptimalkan dan 

dikelola dengan menajemen terpadu, profesional efektif dan efesien agar masjid 

makmur dan disenangi jama’ah sehingga timbul kecintaan terhadap masjid sebagai 

pusat kegiatan dan aktivitas umat. Namun jika masjid tidak dikelola dan tidak 

dioptimalkan penggunaannya dan dibiarkan terbengkalai, kosong, tidak makmur 

dengan kegiatan dan aktivitas serta program – program yang memberikan wawasan 

dan keilmuan yang luas serta tidak menunjang keinginan masyarakat dan jama’ah 

untuk mengembangkan, memberdayakan potensi yang ada untuk mencerdaskan umat 

dengan pendidikan dan pengajaran bagaimana mungkin jama’ah tertarik untuk 

melakukan kegiatannya di masjid  serta mengikuti petunjuk dan arahan sebagaimana 

yang perintahkan Rasulullah untuk memakmurkannya, maka tidaklah mengherankan 

jika umat Islam mundur dan mengalami berbagai krisis, kurang kesadaran dan 

pemikiran dalam meningkatkan spiritual keagamaan, ilmu pengetahuan, memupuk 

kebersamaan, kesatuan dan persatuan yang pada akhirnya  menyebabkan kelemahan – 

kelemahan dalam diri umat Islam dengan terjadinya krisis moral, perilaku, tindakan 

yang tidak mau tahu dan menyimpang serta terjerumus dalam kebodohan, 

kemunduran serta tidak mampu bersaing dan  menghadapi arus era globalisasi, 

modernisasi, teknologi yang menyeluruh di satu sisi berimplikasi positif namun 

kadang – kadang  berdampak negative bagi umat Islam. Dengan adanya pembinaan, 

pendidikan dan pengajaran melalui masjid sebagai pusat dakwah dan kebudayaan dan 

didukung oleh iman yang kuat, wawasan dan intelektual yang tinggi, kesadaran yang 

maksimal akan dapat mengantisipasi dampak negative tersebut, namun jika 

sebaliknya jika tidak memiliki kesadaran dan minimnya pengetahuan, iman dan 



takwa serta tidak mau menyebut nama Allah  di dalam masjid dan melarang orang 

mendekatkan diri di dalamnya maka akan datang suatu kehancuran dan bencana dan 

mendapatkan kehinaan. Firman Allah Swt : 

خَ  فِ  وَسَعَى  هُُ  اسْأ فِيهَا  يذُأكَرَ  أَنأ  اللََِّّ  مَسَاجِدَ  مَنَعَ  مَِّنأ  أَظألَمُ  إِلََّ وَمَنأ  خُلُوهَا  يَدأ أَنأ  لَهمُأ  مَا كَانَ  أوُلئَِكَ  راَبِِاَ 
خِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) البقرة/ ن أيَا خِزأيٌ وَلَهمُأ فِ الْأ  ( 114  :2خَائفِِيَن لَهمُأ فِ الدُّ

 
Artinya : Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-

halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan 

berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya 

masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut 

(kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat 

mendapat siksa yang berat. (Q.S, al – Baqarah, 2 : 114) 

 

Idarah Masjid disebut juga manajemen masjid pada garis besarnya dapat 

dibagi menjadi dua bidang yaitu  (Moh. E. Ayub dkk: 1996) : 

a. Idarah Binail Madiy ( Phisical Management ) dan 

b. Idarah Binail Ruhiy ( Fungsional Management ) 

Idarah Binail Madiy adalah manajemen secara fisik yang meliputi 

kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid; penjagaan kehormatan, 

kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid (termasuk taman di lingkungan masjid); 

pemeliharaan tata tertib dan ketentraman masjid; pengaturan keuangan dan 

administrasi masjid; pemeliharaan agar masjid tetap suci, terpandang, menarik dan 

bermanfaat bagi kehidupan umat dan sebagainya. 

Idarah Binail ruhiy adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid 

sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan 

Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Idarah binail ruhiy ini meliputi 

pengentasan dan pendidikan akidah Islamiyah, pembinaan akhlakul karimah, 

penjelasan ajaran Islam secara teratur menyangkut : 

a. Pembinaan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat; 

b. Melahirkan fikrul Islamiyah dan kebudayaan Islam ; dan 



c. Mempertinggi mutu keislaman dalam diri pribadi dan masyarakat. 

Masjid merupakan asas utama dan terpenting bagi pembentukan masyarakat 

Islam, karena masyarakat muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan kuat kecuali 

dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah dan tatanan Islam. Dan hal ini tidak 

akan dapat ditumbuhkan kecuali dengan semangat masjid. (Sabili: 1993) 

Berbagai kekuatan yang mempengaruhi fungsi masjid sebagai pusat Islam 

sadar atau tidak sadar berlangsung terus, mulai dari penciutan fungsinya yang hanya 

sebagai pusat ibadah sampai mulai berkembang pada saat ini di mana terlihat ada 

kecenderungan baru dikalangan umat untuk lebih mengoptimalkan fungsi masjid ini. 

(Sofyan Syafri Harahap: 2004) 

Manajemen masjid adalah suatu upaya dalam pengelolaan serta pengaturan 

masjid yang tidak terlepas dari masalah organisasi sebagai sarana untuk 

mengantarkan rencana kepada arah tujuan yang lebih baik, efektif dan efesien. 

Masjid sebagai suatu tempat, wadah ataupun lembaga yang multifungsi, sejak 

seseorang melakukan tindakan – tindakan di dalamnya untuk melakukan kegiatan – 

kegiatan seperti ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pengajaran dan 

kegiatan lainnya seharusnya dikelola dengan baik, efektif dan efesien dengan pola 

manajemen masjid, sehingga arah dan tujuan yang telah direncanakan akan berhasil 

dan tepat sasaran. 

Jadi manajemen masjid adalah ilmu dan usaha yang meliputi sejak tindakan 

dan kegiatan muslim dalam menempatkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat 

kebudayaan Islam atau usaha – usaha untuk merealisasikan fungsi – fungsi masjid 

sebagaimana mestinya.(Ahmad Yani: 2000) 

Manajemen Masjid pada dasarnya sama dengan manajemen  yang digunakan 

oleh perusahaan pada umumnya, namun manajemen masjid lebih di titik beratkan 

dalam upaya bagaimana mengelola masjid dan bagaimana masjid menggunakan 

manajemen terpadu dan utuh dalam mengendalikan kegiatan – kegiatan di samping 

masjid sebagai tempat beribadah, tempat  dakwah yang bercorak sosial, ekonomi, 



pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga dapat membina umat, membangun serta 

meningkatkan tarap hidup umat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Manajemen masjid lebih mengarah kepada pengelolaan lembaga atau dakwah 

dengan menggunakan prinsip – prinsip islami, yang tidak merugikan orang lain, 

bahkan  mendukung satu dengan yang lainnya. Dalam manajemen masjid segala 

tindakan harus di mulai dengan rasa keikhlasan, tanggung jawab, amanah dan 

istiqamah mengharapkan ridha Allah Swt. Berbeda dengan manajemen perusahaan 

pada umumnya yang lebih mengedepankan keuntungan / meteri yang besar tanpa 

melihat aspek sosial dan agama. 

Namun manajemen masjid diharapkan bisa memberikan solusi bagi 

pengembangan masjid dan pengelolaannya. Manajemen masjid diharapkan dapat 

menerapkan Manejemen Mutu Terpadu (MMT) (M. Syamsul Ma’arif: 2003) sehingga 

mampu mengembangkan kegiatan dan pelayanannya kepada umat serta penekanan 

pada proses perbaikan secara terus menerus terhadap kegiatan, mutu dan 

pemberdayaan masjid. 

Deming mengemukakan adanya 14 langkah dalam perbaikan mutu. Langkah 

tersebut dikembangkan menjadi lima konsep, yaitu : 

1. Perbaikan yang terus menerus 

2. Pemberdayaan karyawan 

3. Perbandingan kerja (benchmarking) 

4. Penyediaan kebutuhan tepat waktu (just in time) 

5. Pengetahuan mengenai peralatan. 

Jika Manajemen masjid telah menerapkan unsur – unsur dan fungsi 

manajemen secara efektif dan efesien baik dari manusia, dana, metode, perlengkapan 

dan unsur lainnya kemudian disertai dengan adanya perencanaan (Planning) 

kemudian dilaksanakan perencanaan tersebut (Doing) diteliti terhadap rencana 

(Controlling) kemudian diadakannya perbaikan – perbaikan untuk rencana berikutnya 

(Actuiting) maka akan menghasilkan manajemen masjid yang berkualitas dan 

terpadu. 



Pengelolaan masjid hendaknya mengatur sistem kebijakan dan manajemen 

yang baik. Fasilitas dalam masjid dapat dibangun dan dipelihara semaksimal 

mungkin. Selain ruang utama untuk beribadah, maka perlu didukung dengan fasilitas 

tambahan yang memadai seperti infrastruktur penerangan dan listrik, ketersediaan air 

bersih, fasilitas wudlu, kamar mandi dan toilet, tempat parkir, bahkan jika perlu ada 

kantin yang hiegenis. Mungkin hal ini bisa meniru dengan fasilitas standar yang 

dipersyaratkan pada SPBU yang bersertifikasi Pasti Pas oleh Pertamina. Kalau SPBU 

yang merupakan usaha bisnis dan dimiliki oleh perseorangan, maka mungkin 

pemodalan diperoleh dari sang pemilik. Kalau untuk masjid seperti ini tentunya 

adalah dari pengelola atau mungkin yayasan yang berhak atas pembangunan dan 

pengelolaan masjid itu. Dana tentu saja dimungkinkan untuk dapat diperoleh dari 

infak atau amal jariyah dari donatur atau pengunjung. Untuk penggalangan dana 

dapat dimaksimalkan dengan aktif mencari donatur secara baik dan sopan.  

Penulis sangat tidak menyarankan untuk menggalang dana pembangunan 

masjid dengan jalan membuat penghalang jalan dan menyetop kendaraan untuk 

mengharapkan pengendaranya menyumbang dana. Hal seperti itu dapat menjatuhkan 

harkat dan martabat Islam termasuk martabat umat Islam disekitar masjid. 

Jika dari awal, masjid sudah didesain sekaligus sebagai tempat 

peristirahatan pengguna jalan maka akan lebih bagus. Secara lebih nyata, manajemen 

yang dilakukan oleh pengelola ini juga boleh mengadopsi pengelolaan tempat wisata. 

Pengunjung diharapkan dapat memperoleh berbagai layanan yang memang 

diperlukan di lokasi ini dengan yang terutama tentunya adalah layanan untuk 

melaksanakan ibadah. 

 

 



BAB V 

DAKWAH DAN ISU KONTEMPORER 

 

A. Strategi Dakwah Abad-21 

Abad-21 bukanlah suatu waktu yang lama atau panjang dalam perjalanan hidup 

suatu masyarakat. Apa yang akan terjadi ketika itu tidak terlepas dari apa yang terjadi 

masa kini. Karenanya, secara umum, terlebih dahulu harus diamati keadaan masa kini 

dalam kaitannya dengan dakwah, agar apa yang diharapkan dari uraian menyangkut judul 

di atas dapat dikemukakan.  

Apa yang akan terjadi pada abad-21, bukanlah satu hal yang mudah diramalkan, 

apalagi jika pandangan ditujukan kepada seluruh problem yang berkaitan dengan dakwah. 

Ini berarti membicarakan seluruh kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.  

1. Gejala Umum Masyarakat Dewasa Ini  

Gejala urnum yang dapat dirasakan atau dilihat dewasa ini - khususnya dalam 

kaitannya dengan kehidupan beragama - adalah banyaknya ilmuwan yang berdomisili di 

kota-kota besar yang menyadari benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

tidak mampu menyelesaikan segala problem kehidupan manusia. Karena iptek tidak 

mampu memberi ketenangan batin kepada mereka, terasa ada sesuatu "yang kurang pas" 

atau "hilang" dari diri mereka. Mereka pun berusaha menemukan "yang hilang" itu 

melalui beberapa cara, antara lain dengan mencarinya pada ajaran spiritual keagamaan. 

Semaraknya kehidupan keagamaan di kota-kota besar - setelah sebelumnya memudar - 

yang dihuni oleh lapisan atas baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan merupakan 

salah satu indikator tentang betapa besarnya kesadaran akan "kehilangan" tersebut. Sekian 

banyak pria dan wanita berusia tua atau muda yang tadinya tidak mengenal agama, kini 

kembali ke pangkuan agama. Sehingga, tidak jarang pula di"temukan" orang yang diduga 

keras belum merasakan nikmatnya beragama, menjadi malu untuk tidak melaksanakan 

tuntunan agama. (Quraish Shihab: 1998)  



Di Jakarta, misalnya, pada tahun 1965 jumlah masjid kurang lebih hanya 500 

buah. Kini, jumlahnya telah melebihi angka 2000, dan hampir kesemuanya penuh sesak 

pada saat berlangsung upacara shalat Jumat. Belum lagi yang dilaksanakan di kantor-

kantor pemerintah atau swasta.  

Kalau gambaran di atas, secara umum atau lahiriah, dapat dikatakan 

menggembirakan dari segi dakwah, maka berbeda halnya dengan keadaan - di luar kota-

kota besar. Di samping kesenjangan ekonomi  antara penduduk pedesaan dan perkotaan 

yang merupakan gejala umum dan yang tentunya mempunyai dampak dalam berbagai 

bidang, pelaksanaan dakwah di pedesaan sering kali tidak menemukan sasarannya.  

Misalnya, tema dan materi dakwah seringkali tidak membumi atau menyentuh problem-

problem dasar mereka, sehingga kelemahan dalam bidang ekonomi digunakan oleh 

sementara pihak untuk maksud-maksud tertentu. Di sini nampak jelas kebenaran sabda 

Nabi saw.:  

"Hampir saja kefakiran mengantarkan kepada kekufuran". Bahkan di pedesaan tidak 

jarang hal tersebut telah mengantarkannya ke sana secara faktual.  

Masuknya informasi melalui media elektronik dan cetak ke pedesaan, di samping 

membawa dampak-dampak positif juga menghasilkan dampak-dampak negatif. 

Pemberitaan-pemberitaan tentang pelbagai peristiwa telah sedemikian "maju" dan 

"menyentuh" sehingga materi-materi dakwah yang disampaikan oleh para muballigh dan 

dai yang tidak siap, menjadi tertinggal sangat jauh.  

2. Dakwah Perkotaan  

Di kota-kota, sebagaimana dikemukkan di atas, berdomisili banyak ilmuwan dari 

berbagai disiplin serta usahawan-usahawan yang sukses sekaligus haus ketenangan batin. 

Sebagian mereka tampil ke depan secara mandiri atau termasuk dalam kelompok studi 

keagamaan untuk mengatasi kehausan itu. Harus diakui bahwa tidak sedikit dari mereka 

yang berhasil bukan hanya memuaskan diri dan keluarganya, tetapi juga masyarakat 

sekitarnya. Mereka mampu memadukan antara disiplin ilmu yang mereka tekuni dengan 

ajaran-ajaran agama yang diyakini, sehingga agama terasa dan terbukti semakin rasional 

dan semakin menyentuh. Tetapi, di sisi lain, tidak jarang pula kehausan akan aspek 

spritual mengantar sebagian yang lain untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama 



dengan sangat ketat dan kaku. Sebagai gambaran ekstremnya adalah  demikian: 

seseorang yang dapat dinilai sebagai ilmuwan kadang beranggapan bahwa masyarakat 

ideal adalah masyarakat yang tidak menggunakan listrik atau kursi karena keduanya 

belum atau tidak digunakan  oleh masyarakat Islam pada masa Rasulullah saw.  

Akibat yang ditimbulkan oleh usaha belajar sendiri tanpa mengetahui seluk-beluk 

disiplin ilmu agama, atau bimbingan dari dai yang belum siap, adalah lahirnya kelompok 

kecil yang "menyempal" dari masyarakat Islam. Timbulnya kelompok-kelompok kecil 

tersebut bukan saja merugikan diri mereka sendiri dari sudut pandangan agama, tetapi juga 

merugikan keseluruhan umat Islam bahkan juga masyarakat bangsa. Karena, tidak jarang 

sikap dan pandangan-pandangan mereka menimbulkan keresahan-keresahan sosial.  

Hemat kami, salah satu hal yang harus diantisipasi oleh dakwah di abad-21 ini 

adalah kelompok-kelompok semacam itu, yang diduga akan terus bermunculan sebagai 

salah satu akibat dari kehausan batin serta ketidakmampuan para dai untuk memberikan 

kepuasan ruhani dan nalar kepada sasaran dakwah.  

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa butir masalah berkaitan dengan 

kelompok-kelompok dalam kehidupan keagamaan.  

(1) Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan pendapat dalam segala aspek 

kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir bersamaan dengan lahirya 

masyarakat dan hanya berakhir dengan berakhirnya masyarakat. Umat Islam tidak 

terkecuali akan terkena fenomena tersebut sejak zaman Nabi Muhammad saw., walaupun 

tentunya perbedaan-perbedaan pada masa itu tidak meruncing karena kehadiran Nabi saw. 

di tengah-tengah mereka.(Quraish Shihab: 1998) 

Dalam perkembangan lebih lanjut, perbedaan-perbedaan tersebut melahirkan 

aliran-aliran dalam Islam bahkan kemudian menjadikan umat Islam berkelompok-

kelompok. Sebagian orang ada yang menghitungnya sebanyak 73 kelompok untuk 

menyesuaikan jumlah tersebut dengan sebuah hadis yang memberitakan pengelompokan 

tersebut dan ada pula yang menghitungnya lebih dari itu.  

(2) Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya 

perbedaan tersebut adalah dikarenakan redaksi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi 

saw. Tidak seorang pun yang dapat memastikan maksud yang sebenarnya dari suatu 

redaksi atau ucapan kecuali pemiliknya sendiri. Sehingga, pengertian yang dipahami oleh 



pembaca atau pendengar dapat saja bersifat relatif. Tetapi, walaupun demikian, hal itu 

tidak berarti bahwa tidak ada tolok ukur untuk menilai kebenaran satu pendapat, atau 

kedekatannya kepada kebenaran.  

(3) Salah satu dari kelima pokok ajaran adalah pemeliharaan terhadap agama itu 

sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran 

agamanya, serta usaha membentengi mereka dari segala bentuk pencemaran dan 

pengeruhan kemurniannya. Benar bahwa manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk 

memilih agama atau bahkan tidak beragama. Tetapi, bagi yang memilih, tidak lagi diberi 

kebebasan untuk memilah agama itu, sehingga menganut apa yang dianggapnya sesuai 

dan menolak yang dinilainya tidak sesuai.  

Agama pilihan adalah satu paket. Lebih jauh, agama Islam tidak memberi 

kepada seorang Muslim kebebasan memilih keragaman-keragaman pendapat yang 

berkembang dalam bidang ushul al-din (prinsip-prinsip pokok agama) semacam Keesaan 

Tuhan, Kedudukan Muhamnuld saw. sebagai nabi terakhir, kedudukan dan fungsi 

Sunnah beliau, kewajiban shalat, puasa, haji, dan sebagainya.  

Kebebasan memilih hanya dibolehkan dalam bidang furu' (cabang). Dan itupun 

hanya berlaku selama yang mengemukakan pendapat dalam bidang tersebut adalah 

seseorang yang memiliki otoritas dalam disiplin ilmu tertentu. Di sini wajar untuk 

digarisbawahi, bahwa ada sekian banyak masalah-masaIah keagamaan yang kait berkait 

dengan berbagai disiplin ilmu. Sehingga, ketika memberikan keputusan agama, para ahli 

dalam berbagai disiplin terkait seharusnya berperan serta bersama agamawan dalam 

memecahkannya.  

Adapun masalah-masalah yang dicakup oleh bidang ijma' (persepakatan ulama), 

maka walaupun penolakannya tidak berakibat dikeluarkannya si penolak dari komunitas 

Muslim, namun bila ditinjau dari segi kewajiban memelihara agama dan kemurniannya, 

pada hakikatnya hal itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan ushul al-din. Artinya umat 

berkewajiban melakukan usaha-usaha konkret guna membentengi diri dan membendung 

tersebar luasnya paham seperti itu. Di sini, kebebasan beragama tidak dapat dijadikan 

dalih dan alasan karena di samping kebebasan itu tidak mencakup bidang ini, juga - dan 

yang lebih penting lagi - karena kewajiban pemeliharaan kemurnian agama mempunyai 

kedudukan yang melebihi bahkan bertentangan dengan dalih kebebasan tersebut.  



Butir-butir di atas mengantarkan kita untuk berkesimpulan bahwa kelompok-

kelompok seperti yang digambarkan di atas tidak serta merta dijatuhi vonis "sesat dan 

atau menyesatkan", sebagaimana yang kadang terjadi dewasa ini. Kita tidak berhak 

membendungnya dengan memutarbalikkan fakta, tetapi kita harus menghadapi mereka 

dengan argumentasi-argumentasi ilmiah yang kokoh serta dengan dada yang sangat 

lapang.  

Dari uraian sekilas di atas, agaknya dapat disimpulkan bahwa dakwah di 

perkotaan harus didukung oleh uraian-uraian ilmiah dan logis serta menyentuh hati dan 

menyejukkannya.  

Sementara ahli menggambarkan perkembangan dakwah dari masa ke masa 

dengan menyatakan bahwa pada mulanya dakwah selalu dikaitkan dengan alam 

metafisika disertai dengan janji-janij dan ancaman-ancaman ukhrawi. Kemudian beralih 

kepada pengaitan ajaran agama dengan bukti-bukti ilmiah rasional. Dan kini, kata 

mereka, dakwah seharusnya lebih banyak mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan. Saat ini gerakan dakwah dituntut untuk ikut serta memberikan andil 

untuk kesjahteraan masyarakat.  

3. Dakwah di Daerah Pinggiran dan Pedesaan  

Perumusan masalah dalam hal ini dikaitkan secara erat dengan situasi dan kondisi 

kemasyarakatan secara luas. Situasi dan kondisi dimaksud tecermin antara lain dalam:  

(1) lemahnya kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan swadaya masyarakat,  

(2) adanya anutan eksklusif ('ashabiyyah atau fanatisme) sehingga kemampuan 

menopang aspirasi seluruh umat sangat kurang.  

(3) keterbatasan lapangan kerja, informasi dan pembinaan di kalangan masyarakat 

miskin perkotaan/pinggiran dan pedesaan.  

( 4) keterbatasan dana khususnya di luar kota-kota besar, serta - lebih-lebih lagi - 

ditunjang oleh pandangan keagamaan menyangkut kredit perbankan.  

Berdasar sedikit dan banyak masalah yang dikemukakan di atas, maka alternatif 

gerakan dakwah yang digalakkan pada abad-21 adalah apa yang selama ini dikenal 

dengan da'wah bil hal atau "dakwah pembangunan". Alternatif ini berangkat dari asumsi 

bahwa syarat utama agar suatu komunitas dapat memelihara dan mengembangkan 

identitasnya adalah terciptanya kondisi yang terorganisasi, yang kemudian memudahkan 



persatuan, kerja sama, dan pergerakan ke arah yang lebih produktif.  

Selama ini, dakwah mengajarkan kepada umat bahwa Islam datang membawa 

rahmat untuk seluruh alam dan tentunya lebih-lebih lagi untuk pemeluknya. Tetapi, 

sangat disayangkan bahwa kerahmatan tersebut tidak dirasakan menyentuh segi-segi 

kehidupan nyata kaum Muslim, lebih-lebih yang hidup di pedesaan. Hal di atas 

disebabkan antara lain karena yang menyentuh mereka dan ajaran agama selama ini, 

baru segi-segi ibadah ritual (ibadah murni), sedangkan segi-segi lainnya kalaupun 

disentuh dan dilaksanakan hanya dalam bentuk individual dan tidak dalam bentuk 

kolektif. (Quraish Shihab: 1998) 

Da'wah bil hal diharapkan menunjang segi-segi kehidupan masyarakat, sehingga pada 

akhirnya setiap komunitas memiliki kemampuan untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan 

anggotanya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.  

Membicarakan masyarakat Indonesia, berkait erat pula dengan jumlah 

penduduk yang pada saat itu diperkirakan mencapai 225 juta orang, yang kesemuanya 

membutuhkan sarana kehidupan, sehingga pembangunan pun harus mengarah kepada 

industri. Dan bila hal ini terlaksana, maka tantangan-tantangan akan semakin berat, 

apalagi jika hipotesis yang menyataka. bahwa masyarakat industri akan lebih menjauh 

dari agama sehingga penyakit-penyakit masyarakat akan lebih banyak dan lebih parah. 

Oleh sebab itu dakwah tentunya harus mengambil peranan yang lebih besar, karena bila 

tidak, maka pembangunan nasional yang didambakan tidak akan dapat tercapai.  

 

B. Dakwah dan Transformasi Sosial 

Aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana yakni kewajiban 

untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah saw. Dakwah dapat dilakukan oleh siapa 

saja dalam bentuk yang sangat sederhana. Sejalan dengan perputaran masa dan pergantian waktu, 

perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang semakin beragam, membuat 

dakwah dituntut untuk dilakukan secara modern. Untuk itu diperlukan sekelompok orang yang 

secara terus-menerus mengkaji, meneliti dan meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional. 

(Munzier Suparta: 2006). 

Dakwah adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik dari situasi sebelumnya. 



Dakwah sangat erat kaitannya dengan perbaikan (ishlah), pembaruan (tajdid) dan pengembangan 

termasuk perbaikan pemahaman, cara berpikir dan bersikap. Dari pemahaman yang sempit dan 

kaku berubah menjadi berwawasan luas dan inklusif. Dari aktivitas yang tidak bermanfaat 

berubah menjadi aktivitas yang bermakna atau bermanfaat baik untuk kepentingan pribadi 

maupun bermasyarakat. Semua hal di atas sangat berkaitan dengan metode pengembangan 

dakwah untuk mewujudkan kegiatan dakwah yang antisipatif, kreatif dan dinamis.(Asep 

Muhyiddin: 2002). 

Kondisi mad’û akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan 

kebutuhan yang dihadapinya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang makin pesat. Kenyataan itu menuntut adanya perubahan dalam kehidupan sosial budaya 

masyarakat. Dakwah sebagaimana yang telah dijelaskan juga harus senantiasa turut dalam 

penyesuaian strategi ke arah yang lebih baik untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

1. Transformasi Sosial Masyarakat Islam 

Teks al-Qur’an sebagai rujukan utama materi dakwah sudah final dalam artian tidak 

akan pernah berubah, tetapi mengisyaratkan adanya multitafsir terhadap teks ayat al-Qur’an 

sesuai dengan kondisi dan realitas yang dihadapi setiap umat yang selalu berkembang.(Quraish 

Shihab:1994). Materi-materi dakwah yang disajikan oleh al-Qur’an dibuktikan 

kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dapat dibuktikan manusia 

melalui penalaran akalnya - yang dianjurkan al-Qur’an untuk dilakukan manusia pada 

saat ia mengemukakan materi tersebut.  

Hal ini dapat ditemui hampir pada setiap permasalahan yang disajikan oleh al-

Qur’an. Bahkan, terkadang al-Qur’an menuntun manusia dengan redaksi-redaksi yang 

sangat jelas dan dengan tahapan-tahapan pemikiran yang sistematis, sehingga pada 

akhirnya manusia menemukan sendiri kebenaran yang dikehendakinya. Lihat misalnya 

Q.S. Al-Isra` [17] :49. Di situ terdapat pembuktian tentang kepastian hari kiamat yang 

pada akhirnya - melalui tuntunan al-Qur’an - ditemukan sendiri oleh mereka yang tadinya 

meragukan adanya hari kiamat. Metode semacam ini digunakan agar manusia merasa 

bahwa ia ikut berperan dalam menentukan suatu kebenaran.  

Dengan demikian, ia merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk 

mempertahankannya. Kenyataan itu selalu menantang untuk merumuskan strategi baru dalam 

menjawab setiap persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan dan tantangan tidak akan 



pernah final (al-nusus qad intahat wa al-waqa’i la tantahî). Da’i sebagai pilar pelopor perbaikan 

umat harus memiliki sikap kreatif dan inovatif dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul 

di masyarakat. 

Ketika dakwah dipahami sebagai transformasi sosial maka aktivitas dakwah harus 

bersentuhan dengan teori-teori perubahan sosial yang mengasumsikan terjadinya progress 

(kemajuan) dalam masyarakat. Gagasan tentang kemajuan muncul dari kesadaran manusia 

tentang diri sendiri dan alam sekitarnya. Dalam konteks ini, realitas aktivitas dakwah dihadapkan 

pada nilai-nilai kemajuan yang perlu direspon, diberikan nilai, diarahkan dan dikembangkan ke 

arah yang lebih berkualitas. (Asep Muhyiddin: 2002). 

Satu catatan penting yang menjadi garis demarkasi antara fase Mekkah  dan fase 

Madinah – sekaligus transformasi metodologi dakwah- adalah peristiwa hijrah. Dalam perspektif 

metodologi dakwah, peristiwa ini dipandang sebagai langkah dakwah yang sangat revolusioner. 

Menurut Ali Syari’ati bahwa hijrah adalah pemutusan keterikatan masyarakat terhadap tanah 

kelahirannya yang dapat mengubah pandangan manusia terhadap alam dan mengubahnya 

menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh. Pada akhirnya hilanglah kejumudan, 

kemorosotan sosial berubah menjadi masyarakat yang dinamis.(Ali Syari’ati: 1995). 

Hijrah pada dasarnya merupakan gerakan dan loncatan besar manusia. Ia meniupkan 

semangat perubahan dalam pandangan masyarakat, yang pada gilirannya menggerakkan dan 

memindahkan mereka dari lingkungan beku menuju tangga kemajuan dan kesempurnaan. Sudah 

menjadi rumus kehidupan  bahwa siapapun baik individu maupun masyarakat selalu 

menginginkan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dibanding dengan sebelumnya.(David 

Krech: 1962). 

Berbicara mengenai kemajuan, tidak dapat dihindarkan dari pertanyaan tentang apa 

yang dimaksud dengan kemajuan. Terdapat dua interpretasi, pertama kemajuan dalam arti bahwa 

masyarakat   berjalan maju satu tahap ke tahap lain tanpa penilaian bahwa tahap yang lebih lanjut 

lebih baik dari tahap sebelumnya  karena tahap itu merupakan hasil perubahan bentuk saja. 

Kedua, maju dalam arti tahap berikutnya lebih baik (isi atau sifatnya) dari sebelumnya. 

Perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya tercakup dalam teori evolusi. (Dawam Raharjo: 

1996). 

Menurut M. Quraish Shihab surah al-Rad yang berbicara tentang hukum perubahan, 

disamping berbicara tentang manusia sebagai totalitas, juga menekankan bahwa manusia yang 



dimaksud bukan dalam kedudukannya sebagai wujud perseorangan, tetapi dalam kedudukannya 

sebagai salah seorang anggota masyarakat. Pengganti nama pada kata anfusihim tertuju pada 

kaum (masyarakat) yang disebutkan sebelumnya. Ini berarti bahwa perubahan yang hanya terjadi 

pada satu dua orang yang tidak mampu mengalirkan arus pada masyarakat, tidak mungkin 

menghasilkan perubahan masyarakat.(Quraish Shihab: 1998). Artinya kalau perubahan yang 

terjadi hanya pada segelintir orang dalam satu komunitas tidaklah bermakna perubahan karena 

perubahan dalam makna teori evolusi adalah perubahan secara totalitas dalam satu komunitas. 

Dakwah hakekatnya adalah segala aktivitas dan kegiatan yang mengajak orang untuk 

berubah dari satu situasi ke situasi  lain yang lebih baik. Dengan begitu maka metode atau cara 

yang dilakukan dalam mengajak tersebut haruslah sesuai pula dengan materi dan tujuan kemana 

ajakan tersebut diajukan. Pemakaian metode yang tepat merupakan sebahagian dari keberhasilan 

dakwah.(Munzier Suparta: 2006). Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode adalah salah 

satu bagian yang terpenting dalam menunjang keberhasilan dakwah. Oleh sebab itu reformulasi 

metode dakwah dalam setiap tahapan perkembangan zaman merupakan sebuah keharusan yang 

patut menjadi perhatian setiap insan dakwah. Dakwah disampaikan dengan cara yang dapat 

diterima masyarakat; diterima oleh nafs dan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Seorang 

da’i kadang perlu memberikan dorongan (targhib). Jika berdakwah kepada kaum awam 

(pemula), jangan sekali-kali memaksa, jangan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang 

tidak dapat dipahami atau dianggap sulit oleh mereka. Retorika agama saat ini harus berpijak 

pada metode pemudahan dalam fatwa dan penggembiraan dalam dakwah. Karakteristik ini 

mengikuti manhaj nabawi yang telah diajarkan kepada para sahabat beliau. Diriwayatkan dari 

Anas bahwa Nabi bersabda, "Permudalah kamu sekalian dan janganlah mempersulit, berilah 

kabar gembira dan janganlah mempersusah. (Yususf Qardhawi: 2004) 

Dakwah harus menghasilkan amaliyah manusia yang didesain sebelumnya melalui 

sarana dakwah. Pendesainan atau perancangan dakwah yang salah akan menghasilkan yang salah 

juga, suatu hasil perbuatan atau accomplishment yang keliru. Bila impact ilmu yang dilimpahkan 

dakwah tadi kemudian mengalir dalam tubuh manusia maka akan memberikan kehidupan baru 

seperti energi kematangan hidup, sebagai determinan tingkah laku, penuntun dalam pencaharian, 

melatar belakangi pandangan hidup manusia dan filter dalam prefensi praktek kehidupan. Maka 

selanjutnya dakwah dengan hasilnya yang positif konstruktif itu akan membudaya dalam struktur 

kehidupan manusia.  



Sesuai dengan pengertian dasar tindakan manusia menurut ajaran Islam, maka perbuatan 

dakwah di samping ditujukan kepada orang lain, juga sekaligus tertuju dan untuk Allah swt. 

Perbuatan dakwah sesungguhnya merupakan pelaksanaan  dari ajaran dan perintah Allah dan 

Rasul-Nya. Dimensi perbuatan secara demikian mengandung pengertian bahwa perbuatan 

dakwah sekaligus berfungsi ibadah. 

Tujuan dan pengertian dakwah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka 

perbuatan dakwah adalah merupakan usaha kemanusiaan dalam merealisasikan tugas umum 

agama Islam yaitu rahmatan li al-alamin. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa perbuatan 

dakwah harus dapat membawa akibat orang dan masyarakat berada dalam suatu kondisi 

memperoleh kerahmatan. Dengan demikian perbuatan dakwah berarti mengatasi hambatan, 

menyelesaikan kesulitan dan mendamaikan, menyelamatkan dan akhirnya membahagiakan hidup 

manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan dakwah dapat diartikan sebagai pembebasan 

manusia dari segala hambatan merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi fitrahnya sebagai 

manusia.   

2. Kewajiban  Dakwah Bagi Umat 

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat 

manusia terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran yang baik tidak 

mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya ajaran yang sesat dapat tersiar 

dan membudaya dalam masyarakat jika ”didakwahkan” secara berkesinambungan. Dengan 

aktivitas dakwah yang berkesinambungan maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia 

baik di dunia maupun di akhirat. 

Agama tidak akan tersiar dan berlaku di dalam masyarakat jika tidak didakwahkan. 

Oleh karena itulah Islam mewajibkan dakwah kepada setiap umat Islam. Bahkan dakwah itu 

merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban besar yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. 

Allah swt berfirman Q.S. Ali Imran [3]: 104. 

 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ  هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  

Terjemahnya: 



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, 

mengajak kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah  orang-

orang yang beruntung.  

 

Ayat ini secara jelas menunjukkan akan wajibnya berdakwah karena ada lam amar di 

dalam kalimat ”wal takun”. Sedangkan kalimat minkum menunjukkan fardu kifâyah, maka 

seluruh umat Islam diperintahkan agar sebagian mereka melaksanakan kewajiban ini. Huruf mim 

pada ayat di atas mengandung arti yang menerangkan (li al-bayan) dan tidak mengandung arti 

sebagian (li al-tab’idh). (Abdul Karim Zaidan 1980).  

 Ketika ada sekelompok orang yang melaksanakannya, maka dakwah telah menjadi 

fardu ain bagi orang tertentu, berdasarkan syarat-syarat yang ada pada mereka sebagaimana juga 

kewajiban itu gugur terhadap yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka 

berdosalah mereka semua.(Jum’ah Amin Abd Azis: 1997). Adapun ketika seorang muslim 

melihat kemunkaran yang dilakukan secara terang terangan, maka Rasulullah saw telah 

mewajibkan untuk mengubah kemunkaran tersebut, sebagaimana hadis yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Kedua nash tersebut di atas dengan tegas mewajibkan kepada setiap muslim untuk 

melaksanakan dakwah yaitu merealisasikan kebaikan dan mencegah kemunkaran, menjamin 

terlaksananya undang-undang dan pertaruran yang berlaku di masyarakat, bertanggung jawab 

atas segala yang menjadi kepentingan dan kemaslahatan umum. Tentu saja besar kecilnya 

kewajiban dakwah ini untuk setiap orang tidaklah sama. Hal ini tergantung pada tingkat 

keahlian, kemampuan dan fungsi masing-masing orang dalam masyarakat. Tiap-tiap orang, baik 

sebagai pejabat negara maupun rakyat biasa mempunyai kewajiban untuk berdakwah, 

menyerukan kebaikan dan mencegah kemunkaran, memelihara ketentraman dan kesejahteraan 

masyarakatnya menurut kadar kemampuan,  keahlian dan kedudukannya. 

Ayat dan hadis di atas merupakan perintah. Kalimat perintah itu menujukkan hal yang 

wajib dan ilzam (harus dilaksanakan) selama tidak ada qarinah (dalil lain) yang bisa 

mengalihkan hukum wajib tadi kepada hukum yang lain. Disini tidak ada qarinah itu. Diantara 

perintah yang jelas namun tidak langsung adalah Firman sejak masa Abu Bakar Ash-Shiddiq 

adalah bukti bahwa sasaran pembicaraan pada ayat-ayat tersebut adalah umat Islam secara 

keseluruhan. Bahkan melakasanakan kewajiban ini menjadi semacam profesi yang tidak boleh 



diabaikan dan diacuhkan. Jadi perintah berdakwah itu bagi kaum muslimin itu lebih tegas dan 

lebih jelas wajibnya. Allah Q.S. An-Nahl [16]: 125. 

 

Terjemahnya: 

Seruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, Mau`izah hasanah, dan bantalah 

mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk 

 

Firman Allah Q.S. Al-Hajj [22]: 67. 

هُدًى مُسْتَقِيمٍ لِكُلِ  أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نََسِكُوهُ فَلََ يُ نَازعُِنَّكَ فِ الْْمَْرِ وَادعُْ إِلََ رَبِ كَ إِنَّكَ لعََلَى    

Terjemahnya: 

Bagi tiap-tiap umat Telah kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, Maka 

janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah 

kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang 

lurus. 

 

Firman Allah Q.S. Asy-Syura [42]: 15. 

ُ مِنْ كِتَ  نَكُمُ فلَِذَلِكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلََ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ ابٍ وَأمُِرْتُ لَِْعْدِلَ بَ ي ْ

ُ رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ  نَ نَا وَإلِيَْهِ الْمَصِيْ لنََا أَعْمَالُ  اللََّّ ُ يََْمَعُ بَ ي ْ نَكُمُ اللََّّ نَ نَا وَبَ ي ْ ُُ نَا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ لََ حُجَّةَ بَ ي ْ  

 

Terjemahnya: 

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana 

diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: 

"Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya 

berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-

amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan 

kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita). 

 



Ayat-ayat di atas khitab (sasaran pembicaraannya) adalah khusus untuk Nabi. Namun 

seperti yang telah dipahami bahwa khitab untuk Nabi adalah untuk umatnya pula selama tidak 

ada qarinah  menunjukkan adanya kekhususan khitab bagi Nabi. Lagi-lagi disini qarinah itu 

tidak ada, bahkan keberadaan kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban ini 

Diantara perintah yang berupa isyarat Firman Allah Q.S. Ash-Shaf: 10-12.  

اهِدُونَ فِ (تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَتَُِ 10يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تَِِارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ)

تُمْ تَ عْلَمُونَ) نْ تََْتِهَا مِ  (يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَِْري11ِسَبِيلِ اللََِّّ بِِمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

ُُ زُ الْعَظِيمالَْْنْْاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْ   

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian  Aku tunjukkan suatu perniagaan yang 

dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang 

lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni 

dosa-dosa kalian dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai dan memasukkan kamu ketempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. 

Itulah keberuntungan yang besar. 

 

Ayat ini,  meski terbentuk sebagai kalimat berita namun di dalamnya terkandung arti 

perintah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi yang menyatakan bahwa ”setiap perbuatan 

yang dipuji oleh syari’at, diagungkan nilainya, atau karena perbuatan tadi sang pelaku mendapat 

pujian dan kegembiraan, atau syara’ menyenangi perbuatan itu sekaligus pelakunya maka 

perbuatan itu berarti diperintahkan.” (Izzuddin Abdi al-Salam: 1987).   

Dakwah bukan hanya sekedar kebaikan dan bukan pula untuk menambah jumlah kaum 

muslimin saja, akan tetapi hal itu dituntut justru untuk mewujudkan tanggung jawab misi umum 

diutusnya Nabi Muhammad saw di tangan umat Islam. Tanggung jawab ini merupakan tanggung 

jawab setiap individu umat Islam yang wajib ditunaikan, karena tanggung jawab risalah ini telah 

dibebankan Allah atas umat untuk disampaikan kepada umat manusia setelah Nabi Muhammad 

wafat. Jika umat Islam melalaikan kewajiban dakwah ini berarti telah melalaikan kewajiban 



risalah yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan dan Allah mengharamkan kedudukan 

”khaira ummatin” karena kedudukan itu hanya diberikan kepada umat yang melaksanakan 

risalah dakwah. (Amin Ahsan al-Islahi: 1985).   

Sesungguhnya tiap-tiap muslim yang membawa identitas Islam (baik secara aqidah atau 

syari’ah) mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk menyampaikan Islam ini kepada seluruh 

manusia sehingga manusia dapat bernaung di bawah naungannya yang teduh. Di situlah umat 

dapat menikmati ketentraman dan keamanan. Akan tetapi ketentraman dan keamanan itu tidak 

akan terwujud kecuali setiap muslim sadar bahwa dipundaknya ada amanah yang berat terhadap 

dakwah secara universal yang tidak dibatasi oleh zaman, tempat, negara, lembaga dan jamaah.   

Allah swt telah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, melebihkannya atas 

kebanyakan makhlukya dan mengkaruniakannya dengan akal pikiran yang merupakan kekuatan 

kreatif (daya cipta) untuk melahirkan dan membina kebudayaan yang tinggi dan juga merupakan 

kekuatan pula untuk dapat mempertimbangkan, menyusun dan mengatur hidup dan 

kehidupannya yang baik. Dengan akalnya manusia dapat membuat berbagai macam alat 

kelengkapan dan kesempurnaan hidupnya, dan dengan akalnya pula manusia dapat membedakan 

yang baik dan buruk, yang hak dan yang bathil. 

Dengan potensi akal yang diberikan itu juga memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat 

menemukan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat tanpa adanya petunjuk dari Allah. 

Dalam theologi Islam persoalan akal ini menjadi perdebatan. Aliran-aliran teologi Islam terutama 

Mu’tazilah, Asy’ariah dan Maturidiah menjadikan persoalan akal seabgai pembahasan yang 

menarik dalam sejarah perkembangannya. Bagi Mu’tazilah, semua pengetahuan dapat diperoleh 

melalui akal. Abu al-Huzail merupakan tokoh Mu’tazilah yang pertama memberi penjelasan 

tenang kekuatan akal dalam mengetahui masalah-masalah keagamaan. Menurutnya, akal mampu 

mengetahui yang baik dan yang buruk walaupun tanpa petunjuk dari wahyu. Asy’ariah 

berpendapat bahwa akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui 

bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Betul akal 

dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan 

berterima kasih kepada-Nya. Tokoh Asy’ariyah al Baqilani menyatakan bahwa yang menentukan 

baik dan buruk adalah wahyu bukan akal. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk 

dilakukan pasti baik sedangkan yang diperintahkan untuk ditinggalkan pasti buruk.(Harun 

Nasution: 1986). Akal manusia tidak dapat mencipta dalam pengertian yang sesungguhnya. Akal 



hanyalah dapat memikirkan, menimbang, menganalisa, mengambil kesimpulan-kesimpulan dan 

berkembang dalam daerah pengalamannya. Ia tidak dapat mengetahui hakekat sesuatu, tidak 

dapat mengatur urusannya di atas suatu sistem yang cepat, adil, tidak salah dan tidak 

menyimpang. 

Apabila akal manusia itu mendapat petunjuk untuk mengetahui kebaikan dan 

keburukan, terkadang ia dikalahkan oleh syahwatnya yang memalingkan dari yang bermanfaat 

sehingga menjatuhkannya kepada yang mudarat. Meskipun akal manusia itu dapat terlepas dari 

pengaruh hawa nafsu, tetapi terkadang ia tidak selamat dari bahaya-bahaya perselisihan dan 

pertentangan dikarenakan adanya perbedaan dalam pengertian, pengalaman dan kemampuan. 

Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia 

merupakan satu fenomena yang telah lahir bersamaan dengan lahirya masyarakat dan 

hanya berakhir dengan berakhirnya masyarakat. Umat Islam tidak terkecuali akan terkena 

fenomena tersebut sejak zaman Nabi Muhammad saw., walaupun tentunya perbedaan-

perbedaan pada masa itu tidak meruncing karena kehadiran Nabi saw. di tengah-tengah 

mereka. (Quraish Shihab: 1994). 

Oleh sebab itu kita sering melihat seorang memandang baik sesuatu yang justru 

dipandang buruk oleh orang lain. Bahkan terkadang seseorang pada suatu waktu memandang 

baik suatu hal, kemudian pada waktu yang lain memandangnya buruk karena tidak sesuai lagi 

dengan yang dikehendaki. Banyak pula hal-hal yang mengandung kebaikan dan keburukan 

kemudian seseorang tertarik kepadanya karena melihat segi kebaikannya, dan seorang lainnya 

menolak karena melihat dari segi keburukannya. (Ali Mahfudz: t.th). 

Setiap hari kita membaca, mendengar dan melihat di media tentang pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Dari angka-angka  

yang ada mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini 

menggambarkan betapa kualitas dan kuantitas dari kejahatan itu terjadi dalam tiap menit bahkan 

dalam setiap detik, mulai dari kejahatan kecil-kecilan seperti berbohong hingga kejahatan besar 

seperti peperangan. 

Berbagai undang-undang, peraturan dan hukum telah dibuat,  tetapi pelanggaran dan 

kejahatan masih terus terjadi, kekacauan dan kerusuhan masih terus berlangsung. Perbuatan 

munkar itu dilakukan bukan hanya oleh manusia yang bodoh tetapi juga oleh mereka yang 

berpendidikan tinggi (sarjana). Justru kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki 



tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih maju, memilki dampak yang sangat besar terhadap 

kehidupan umat manusia. Berbeda dengan mereka yang bodoh atau memiliki pendidikan rendah 

maka kejahatannya justru tidak memiliki dampak yang sangat besar. Sebagai contoh korupsi 

yang banyak terjadi justru dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. 

Akibat perbuatannya itu ribuan bahkan jutaan rakyat yang menderita. 

Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa usaha untuk melakukan 

perbaikan dan mengarahkan umat manusia kepada kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. 

Memang disadari bahwa tugas untuk mencegah orang dari perbuatan munkar lebih berat dari 

mengajak umat untuk berbuat kebaikan. Disinilah letak kewajiban setiap manusia untuk selalu 

mengajak kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemunkaran yang dalam istilah 

populernya disebut sebagai dakwah.  

Dakwah sudah dibicarakan dalam kitab-kitab tafsir sejak masa-masa awal sejarah Islam. 

Hal-ihwal dakwah dibicarakan dalam hubungannya dengan ayat-ayat dakwah. Aspek dakwah 

yang dibicarakan sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Pada ayat tertentu dibahas 

hukum melaksanakan dakwah. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam penafsiran ayat 104 surat Ali 

Imran. Al-Qurtubi dalam tafsirnya  al-Jami’ li Ahkam al Qur’an, ketika menjelaskan lafaz  

minkum  ia mengatakan bahwa kata min dalam ayat ini adalah untuk menunjukan sebahagian (li 

al-tab’idh). Artinya juru dakwah itu mestilah dari kalangan ulama, sedangkan masyarakat itu 

tidak semuanya ulama.  

Dengan demikian mufassir ini menarik kesimpulan hukum bahwa tugas amar makruf 

nahi munkar itu adalah fardhu kifayah. (Muh. Al-Qurtubi: 1993) Mufassir Ismail ibn Katsir 

menjelaskan bahwa setiap pribadi muslim wajib berdakwah, namun secara khusus tugas itu 

diurus oleh kelompok umat Islam. (Ibn Katsir: 1969). Tentunya pandangan seperti itu masih 

menjadi perdebatan dikalangan pemikir dakwah, bahwa tugas dakwah itu apakah masuk dalam 

konsep fardu kifayah atau fardu ain. 

  

Allah Swt. menciptakan manusia dan menganugerahinya akal dengan maksud agar 

manusia dapat mengatur berbagai urusan untuk kemaslahatannya di dunia dan supaya mendapat 

hidayah. Tetapi perlu juga disadari bahwa Allah Swt. juga memberikan potensi kepada setiap 

manusia sesuatu yang merupakan lawan akalnya yaitu hawa nafsu yang dapat merusak, 

mengarahkan kepada hal-hal yang menyesatkan. 



Untuk menghindari manusia dari belenggu hawa nafsu, maka diperlukan serangkaian 

aktivitas dakwah yang benar-benar dapat membimbing umat ke arah yang positif. Oleh karena 

itu dakwah Islam tidak hanya terbatas pada aktivitas lisan semata, tetapi mencakup seluruh 

aktivitas baik  aktivitas lisan (lisan al-hal) maupun aktivitas perbuatan (lisan al-maqal) yang 

ditujukan dalam rangka menumbuhkan kecenderungan dan ketertarikan pada Islam.     

Komitmen seorang muslim dengan gerakan dakwah Islam mengharuskan dirinya untuk 

memberikan “contoh yang hidup” dari apa yang diserukannya melalui lisannya, sekaligus 

memberikan gambaran Islam sejati melalui keterikatannya secara benar dengan Islam itu sendiri. 

Dakwah Islam bukan hanya serangkaian kata yang diulang-ulang atau pidato agitatif memukau 

umat. Juga bukan serentetan filsafat pemikiran yang menerawang, namun tidak pernah 

melahirkan  suatu realita dalam kehidupan. 

  

C. Dakwah dan  Teroris 

Para jihadis perlu memperhatikan beberapa etika jihad antara lain: Pertama, memberi dakwah 

dan peringatan sebelum menyerang kepada lawan yakni dengan mengajak mereka untuk 

memeluk Islam atau tunduk pada aturan (pemerintahan) Islam, dan menjelaskan alasan-alasan 

penyerangan kepada pihak musuh. Fuqaha berbeda pendapat dalam merespon urgensinya 

dakwah.  

Menurut Imâm Mâlik, Hâdawiyah, dan Zaidiyah dakwah Islam harus disampaikan, baik pihak 

musuh telah menerima dakwah sebelumnya ataupun belum. Pandangan ini mirip dengan 

pendapat al-Mawardî bahwa tidak boleh menyerang suatu kaum yang belum pernah menerima 

dakwah Islam, belum memperoleh penjelaskan tentang kemukjizatan dan kerasulan Nabi 

Muhammad saw dan terdapat indikasi bahwa komunitas merespon ajakan (dakwah) tersebut. (al-

Mawardi: t.th). Sedikit berbeda dengan pendapat jumhur ulama fuqaha, Syiah Imâmiyah dan 

Ibadiyah yang tidak mewajibkan adanya dakwah jika pihak musuh sudah pernah menerima 

dakwah sebelumnya. Jadi, dakwah kedua kalinya terhadap mereka merupakan sunnah saja 

(Wahbah al-Zuhaili: 1997). 

Lebih lanjut al- Sarakhsî menambahkan bahwa sebaiknya tidak langsung menyerang lawan 

sesudah mereka menerima dakwah, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

mempertimbangkan yang terbaik baginya sebelum mengambil keputusan. (Sayid Shabiq: 1998). 



Lebih ditegaskan lagi oleh Abu Yusuf bahwa Nabi saw tidak pernah menyerang suatu kaum 

hingga Rasul mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pendapat mereka 

didasarkan pada hadis Nabi saw yang menerangkan bahwa Nabi tidak pernah menyerang suatu 

kaum sebelum mengajak mereka beriman. (Ahmad Abd. Rahman: t.th).  Pernyataan yang 

mengharuskan dakwah sebelum perang mengindikasikan betapa pentingnya penjelasan tentang 

ajaran Islam bagi orang-orang kafir sebelum peperangan dilaksanakan. Selain itu, dengan 

memberikan kesempatan berpikir kepada lawan untuk suatu pengambilan keputusan (decision 

making) sebelum serangan menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. 

Berbeda dengan berbagai argumentasi di atas tentang perlunya dakwah sebelum penyerbuan, 

mazhab Hambali justru tidak mewajibkan dakwah Islam sebelum pertempuran. (Wahbah al-

Zuhaili: 1997). Pendapat ini didukung hadis Nabi saw yang diriwayatkan Ahmad dari 

Abdurrahman ibn ‘Auf bahwa Rasulullah saw menyerbu Bani Mustaliq ketika mereka belum 

mengetahui tentang Islam.  Perbedaan argumentasi dari hadis-hadis tentang wajib dan tidaknya 

dakwah sebelum penyerbuan bisa diselesaikan dengan metode nasikh wa mansukh dan 

kompromi (al-jam‘u wa al-taufîq). Hadis yang mewajibkan dakwah terlebih dahulu dihapuskan 

hukumnya (di nasakh) oleh hadis yang tidak mengharuskan dakwah.  Adapun metode kompromi 

yakni, hadis yang mewajibkan dakwah itu hanya berlaku pada zaman Rasulullah saw saja sebab 

pihak musuh sebenarnya sudah mengetahui dan memperoleh informasi (dakwah) tentang Islam 

sejak lama, sehingga penyampaian dakwah tidak diperlukan lagi untuk kedua kalinya (Wahbah 

al-Zuhaili: 1997). Jika dikontektualisasikan, maka term “dakwah” tidak hanya dipahami secara 

tekstual dalam menyebar-luaskan Islam atau amar makruf nahi mungkar, tetapi dapat dipahami 

secara makro yakni Islam merekomendasikan untuk mentaati prosedur peperangan yang humanis 

misalnya perjanjian kesepakatan dengan musuh dan lain. 

 

D. Problematika Dakwah Abad Modern 

 

Kehadiran media massa di Indonesia seperti lompatan katak. Dengan mental agraris, 

kita sudah mengimpor teknologi tinggi seperti siaran televisi. Sebagai akibatnya kehadiran media 

seperti stasiun televisi belum dapat memberdayakan masyarakat luas sebagai  community social 

yang ikut menentukan hak izin siaran dari suatu stasuin televisi. Dengan demikian yang terjadi 



adalah komunikasi sistem satu arah, meskipun kita percaya bahwa penonton tidak akan pasif 

menerima siaran yang tidak masuk di akalnya. Perbedaan situasi latar belakang komunikator dan 

komunikan dengan sendirinya mudah menimbulkan situasi jurang pengertian sebagai akibat 

jurang komunikasi antara kedua-duanya. Situasi komunikasi demikian melalui media massa 

dengan sendiriya membentuk situasi hubungan buatan (artificial). (Astrid S Susanto: 1976) 

Dewasa ini, fenomena sosial di berbagai daerah di Indonesia mengindikasikan 

kerawanan, kesenjangan, keresahan dan ketidakstabilan. Banyak orang dengan mudah terpancing 

untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Tindak kekerasan dan penyimpangan 

memperlihatkan intensitas yang tinggi. Banyak orang seperti kehilangan akal sehat, jauh dari 

nila-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama. Sikap materialisme, konsumerisme dan 

hedonisme di kalangan masyarakat, munculnya berbagai macam patologi sosial adalah sejumlah 

permasalahan umat Islam sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

modern. Abdul Basit: 2006) 

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik 

yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan 

masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan (entertainment), 

kepariwisataan dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya krisis 

moral dan etika.  

Krisis moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk pornografi dan 

pornoaksi karena didukung oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi seperti  televisi, 

DVD/VCD, jaringan internet, handphone dengan pasilitas canggih dan sebagainya. Demoralisasi 

itu senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas, seperti maraknya perjudian, minum 

minuman keras, dan tindakan kriminal, serta menjamurnya tempat-tempat hiburan, siang atau 

malam. Akibatnya masyarakat mengalami apa yang disebut dengan pendangkalan budaya moral 

dan kehilangan rasa malu.  

Permasalahan ini semakin kompleks terutama setelah terbukanya turisme internasional 

di berbagai kawasan, hingga menjangkau wilayah yang semakin luas dan menjerat semakin 

banyak generasi muda dan remaja yang kehilangan jati diri, krisis iman dan ilmu. Hal yang 

terakhir ini semakin buruk dan mencemaskan perkembangannya karena hampir-hampir tidak ada 

lagi batas antara kota dan desa, semuanya telah terkontaminasi dalam eforia kebebasan yang 

tidak kenal batas. 



Terjadinya ledakan informasi dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang tidak 

boleh dibiarkan lewat begitu saja. Umat Islam harus berusaha mencegah dan mengantisipasi 

dengan memperkuat  aqidah yang berpadukan ilmu dan teknologi. Tidak sedikit umat yang telah 

menjadi korban dari efek globalisasi informasi yang membuat identitas keislamannya mengalami 

pengaburan dan masa depan generasi muda semakin suram. Jika umat Islam terlena oleh 

kemewahan hidup dengan berbagai pasilitasnya, maka secara perlahan akan meninggalkan ajaran 

agama. Dengan demikian akan terjadi kehampaan rohani  yang justru merusak kepribadian setiap 

umat manusia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat orang yang semakin menyadari akan kehausan 

spritual setelah menikmati kehidupan dunia dengan segala kemewahan. Tetapi tidak sedikit pula 

orang yang terjerumus tidak memperdulikan lagi kehidupan spritual setelah terlena mencari 

kehidupan dunia. Akibat dari kesibukan dengan urusan materi sehingga rumah tangga menjadi 

tidak terurus dan akhirnya mengalami keretakan (broken home Pertemanan selalu diukur dari 

untung rugi, artinya hanya akan berteman dengan mereka yang dapat memberikan keuntungan 

secara material,  bahkan untuk urusan spritual  sudah jauh  dari ajaran agama.   

Di samping itu kelemahan dan ketertinggalan umat Islam dalam mengakses informasi 

dari waktu ke waktu, pada gilirannya juga akan membuat langkah-langkah dakwah kita semakin 

tertinggal. Dampak yang ditimbulkan dari ketertinggalan umat Islam dalam komunikasi global 

mengakibatkan posisi tawar peran dakwah Islam belum memiliki kekuatan yang signifikan. 

Kehadiran dunia Islam dalam komunikasi global, baru sebatas wacana yang memiliki potensi 

besar untuk bangkit. Media komunikasi yang banyak digunakan oleh Iran dalam membangun 

revolusinya belum memberikan andil yang kuat dalam percaturan global. Kantor-kantor berita di 

dunia Islam belum mampu berasaing dengan negara Barat   dalam memasok berita utama di 

kalangan dunia Islam. 

Pada dasarnya kemajuan arus globalisasi informasi telah membawa pengaruh yang 

sangat besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban 

modern yang sudah mengglobal telah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam 

menjalani aktivitas kehidupannya. Namun demikian dampak negatif yang ditimbulkan juga telah 

membawa berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Makassar, 

efek yang ditimbulkan kemajuan globalisasi ini telah memunculkan berbagai permasalahan 

umat. Setidaknya permasalahan umat Islam di Makassar dapat dibagi kedalam tiga kategori. 



Kategori ini dirumuskan oleh penulis setelah melihat permasalahan-permasalan yang ada yaitu 

problema aqidah, problema akhlak, dan problema individualisme materialisme. 

1. Berbagai Problema Dasar Umat 

 

Pembangunan yang dicanangkan adalah bukan hanya pembangunan ekonomi, sosial 

kemasyarakatan saja tetapi juga menyangkut pembangunan rohani dalam artian pembangunan 

manusia seutuhnya. Hal ini perlu disadari mengingat pembangunan yang selama ini dirasakan 

lebih banyak memperhatikan aspek pisik jasmani dibandingkan dengan pembangunan pada 

bidang rohani (mental spritual). Akibatnya  kemajuan di bidang pembangunan pisik terasa begitu 

cepat, munculnya gedung-gedung bertingkat, pusat-pusat perbelanjaan tumbuh dengan pesat, 

jalan-jalan baru dibangun, dan berbagai pasilitas lainnya tersedia dimana-mana. 

Pembangunan di bidang pisik itu tentu saja membawa dampak positif bagi kehidupan 

masyarakat seperti berbagai kemudahan-kemudahan dalam mengakses setiap kebutuhan. Namun 

demikian berbagai permasalahan umat juga mengalami perkembangan yang luar biasa baik dari 

kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena pembangunan mental spritual tidak 

mendapatkan porsi yang seimbang dengan pembangunan pisik yang justru merupakan hakekat 

dari pembangunan itu sendiri. 

Situasi seperti itu terjadi karena terdapat kesalahan paradigma dalam melihat kemajuan 

suatu bangsa atau masyarakat. Kemajuan sesuatu seringkali diindikasikan dengan kemajuan pisik 

seperti, banyaknya gedung bertingkat, alat transportasi yang lengkap, sarana komunikasi modern 

dan sebagainya. Masih jarang terdengar bahwa kemajuan suatu bangsa atau masyarakat 

berdasarkan pada kurangnya tindakan kriminal, norma-norma agama dan masyarakat berjalan 

dengan baik serta berbagai aspek moralitas lainnya 

Ilmu ekonomi modern sudah terpecah menjadi dua kekuatan yaitu sistem ekonomi 

kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Keduanya mengandung kelemahan yang sangat mendasar, 

yaitu semakin menjauh  dari aspek moralitas dan ajaran agama. Ekonomi komunis sudah jelas 

didasarkan atas teori materialisme yang menganggap urusan-urusan materi menentukan sejarah 

umat manusia. Peranan Tuhan sama sekali tidak diakui. Sebaliknya filsafat ekonomi kapitalis 

liberal juga bersumber pada psikologi hedonisme yang mendewa-dewakan kesenangan, terutama 

dari konsumsi komoditas yang bersifat materi. (Mubiyarto: 1993). 

 



Oleh karena itu meskipun pembangunan pisik telah mencapai kemajuan yang sangat 

pesat tetapi berbagai persoalan umat yang sangat mendasar masih sering terjadi seperti persoalan 

akidah (syirik), persoalan akhlak seperti kenakalan remaja, dan berbagai persoalan sosial 

kemasyarakatan lainnya.  

Syirik adalah menduakan atau menyamakan Allah dengan yang lainnya. Syirik secara 

umum dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu atau pun seseorang 

selain Allah. Hal ini akan terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu 

jahatnya, karena sesungguhnya nafsu jahat itu lebih suka menyembah produk imajinasinya 

sendiri.  

Seringkali tanpa disadari manusia telah mempertuhankan sesuatu selain dari Allah. 

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari terdapat umat Islam yang tidak memperdulikan lagi 

shalat hanya karena memburu materi. Uang telah menjadi ”tuhan baru” dalam mengisi aktivitas 

kehidupannya, sehingga kebutuhan spritual dilupakan. Terdapat beberapa kategori syirik, 

pertama Syirk al-ilm yaitu Syirik yang umumnya terjadi di kalangan ilmuwan. Mereka 

mengagungkan ilmu sebagai satu-satunya kekuatan atau menjadi sombong karena ilmu yang 

dimiliki, sehingga tidak mempercayai lagi pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Fenomena 

globalisasi informasi juga telah ”menciptakan” manusia yang syirk al-ilm. Dengan kepintaran 

yang dimiliki membuatnya sombong dan angkuh sehingga menafikkan keberadaan Allah sebagai 

zat yang maha luas ilmunya. Kedua Syirk al-tasarruf yaitu Syirik jenis ini pada prinsipnya 

disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas 

kehidupan manusia berada di tangan-Nya.  Mereka percaya adanya perantara bagi Allah dan 

percaya pula bahwa sang perantara itu mempunyai kekuasaan yang sama dengan Allah. Syirik 

jenis ini justru banyak menghinggapi orang-orang yang masih memiliki tingkat pengetahuan 

yang masih rendah. Ketiga Syirk al-ibadah yaitu syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide atau 

fantasi. Mereka hanya percaya pada fakta-fakta kongkrit yang berasal dari pengalaman lahiriah. 

Hal-hal yang menyangkut persoalan gaib tidak dipercayainya karena tidak berdasarkan pada 

fakta empiris. Keempat Syirk al-adah yaitu Syirk jenis ini adalah kepercayaan terhadap takhyul. 

Contoh percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial sehingga tidak mau menggunakan angka 

tersebut. ( Permadi Alibasyah: 2005). 

Kemajuan dalam berbagai bidang telah membawa dampak yang sangat besar terhadap 

aqidah keislaman. Kemajuan itu jika dimanfaatkan secara baik akan mengokohkan keimanan 



seseorang. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

juga telah banyak membawa efek negatif bagi perkembangan aqidah keislaman seseorang. 

Berbagai macam pemikiran baru muncul yang mungkin disengaja atau tidak, diadakan untuk 

melemahkan keyakinan akan keesaan Allah swt. 

Tidak ada sistem pendidikan yang merupakan produk dan pikiran manusia yang 

mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan keserakahan tak terbatas dan 

penyelewangan psikis, karena sistem-sistem pendidikan baru itu hanya bersandar semata-mata 

pada akal dan ilmu pengetahuan. Max Plank, pakar fisika Jerman kenamaan berkata: umat 

manusia dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan prinsip, suatu prinsip yang keperluan 

atasnya lebih mendesak daripada kehausan akan ilmu pengetahuan. Perlu manusia mempunyai 

suatu sumber bimbingan selain dari nalar yang murni. Hukum sebab akibat adalah bimbingan 

ilmu pengetahuan. Di sinilah akal harus menyerah pada moralitas, dan pengetahuan ilmiah 

memberi jalan kepada keimanan religius.(Musawi Lari: 2001). 

Sementara itu pula kemajuan di bidang materi sudah jauh masuk kesegenap penjuru 

wilayah kehidupan, sehingga kesannya sangat terasa dalam akal dan jiwa seseorang atau 

masyarakat. Dalam kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya yang 

merupakan realitas kehidupan yang terdiri dari lingkungan biofisik yaitu alam fisik dan alam 

biologis yang ada di sekelilingnya yang membentuk pengalaman hidup, lingkungan sosial 

kultural berupa keadaan masyarakat dan komunitas di mana manusia itu berperan sebagai warga. 

(Syamsul Munir Amin: 2008). Dalam kasus tertentu aqidah Islam seseorang terkadang tidak 

mampu  berhadapan dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang terus mendesak sehingga kelihatan 

lebih dominan dengan berbagai macam pemecahan ilmiah yang datang secara beruntun setiap 

waktu. 

Pada akhirnya aqidah Islam dihadapkan pada suatu tekanan dengan berbagai pendapat 

yang dapat melemahkan ghirah keberagamaan. Dari berbagai media juga para da’i lewat lisan 

maupun tulisan mengajak kembali ke ajaran tauhid (dakwah) dengan berpegang teguh kepada 

aqidah yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul Allah. Namun demikian aktivitas dakwah 

itu belum dapat mencapai sasaran sacara tepat, belum mampu merealisasikan tujuannya dan 

belum kuasa mentahkikkan apa yang dicita-citakannya. Sebabnya karena seruan dakwah itu 

belum mempunyai suatu pendukung yang dapat memuaskan, berkekuatan teguh dan alat-alat 

yang cukup sempurna untuk menjangkau wilayah dakwah yang sangat luas. 



Metode audio-visual; seperti televisi, teater, sinema, sepatutnyalah sarana-sarana 

tersebut dimanfaatkan utuk memperjelas materi dasar dengan cara-cara modern. Misalnya 

dengan cara bercerita, legenda (dongeng), drama di panggung. Metode-metode ini merupakan 

cara yang cukup menyentuh dan memberi pengaruh kepada pribadi lebih baik daripada sekedar 

metode auditorial saja, termasuk juga akan lebih membumi di setiap rumah dan sudut ruangan 

dan di seluruh tempat yang memungkinkan benda-benda tersebut dibawanya, agar orang lebih 

mudah menyaksikan. Everett M. Rogger dalam bukunya communication Technology; The New 

Media and in Society mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 

empat era komunikasi yaitu: era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi, dan era media 

komunikasi interaktif. Sementara itu Sayling Wen dalam bukunya Future of Media melihat 

media dalam konteks yang lebih luas, tidak saja melihat media dalam konsep komunikasi 

pribadi, namun juga melihat media sebagai medium penyimpanan, selain ia melihat media 

sebagai medium informasi. Enam media hubungan antarpribadi yang dimaksud Wen adalah 

suara, grafik, teks, musik, animasi dan video. (Burhan Bungin: 2006). 

Seandainya aktivitas dakwah didukung oleh alat-alat yang canggih dan mutakhir maka 

kemungkinan dapat memberikan efek yang besar dan didengarkan, diikuti dan diperhatikan 

secara nyata. Selain itu para da’i dalam menyampaikan dakwahnya dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan akidah itu terkadang belum mampu untuk menunjukkan mutu yang tinggi 

dan nilai  berharga yang dapat menanamkan kesan yang meresap kedalam akal pikiran serta hati 

umat manusia. 

Ilmu pengetahuan modern dengan penemuan-penemuan yang serba baru telah 

menempuh jalannya sendiri dan dapat memberikan kenyataan kepada umat manusia tentang 

kenikmatan-kenikmatan material. Juga dengan ilmu pengetahuan modern itu dapat memenuhi 

kesenangan umat manusia dengan mengeluarkan sebanyak mungkin manfaat yang terkandung 

dalam benda-benda yang ada di alam raya ini. Dakwah yang dilakukan oleh Harun Yahya 

misalnya dengan mengkaji fenomena alam kemudian dipaparkan dalam bentuk film cukup 

efektif untuk memberikan kesadaran kepada mereka yang mempertuhankan ilmu pengetahuan. 

Metode ini memang membutuhkan banyak waktu dan ilmu untuk merancangnya kemudian 

disajikan ke masyarakat secara luas. Digalilah berbagai kegunaan, kebaikan dan penghasilan dari 

isi alam ini dengan berdasar pada standar ilmu pengetahuan modern. 



Namun demikian sekalipun ilmu pengetahuan modern sudah melangkah begitu jauh 

menempuh berbagai jalan untuk mengembangkan pengaruhnya, tetapi belum sepenuhnya 

memberikan kepuasan kepada umat manusia dalam hal keamanan dan kesejahteraan. Juga tidak 

dapat melimpahkan kemesraan dan kecintaan, kesayangan dan keibaan, sikap tolong-menolong 

bahkan tidak kuasa pula meluruskan akhlak yang rusak. Persoalan yang muncul di era globalisasi 

ini, masyarakat Indonesia pada umumnya belum siap secara mental. Akibatnya belum secara 

maksimal memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mendukung 

kearah kehidupan yang lebih baik. Justru sebaliknya banyak masyarakat yang terbawa arus 

dengan mengikuti kecenderungan-kecenderungan negatif dari kehiudpan modern. (Abdul 

Basit:2005). Oleh sebab itu kemudian umat manusia dihinggapi penyakit yang sangat 

mengkhawatirkan akibat berlebihnya keluasan akal pikiran disamping kesempitan hati nurani. 

Untuk  dapat menjaga tegaknya aqidah Islam itu maka umat Islam harus kembali kepada 

petunjuk dari kitab suci al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. Hanya saja untuk memperkuat 

akidah Islam sangat dibutuhkan tenaga da’i yang profesional, yang penuh kesungguhan dalam 

menyebarkan syiar Islam. Tenaga da’i yang memiliki pendirian yang kokoh berdiri di medan 

dakwah mutlak diperlukan, sehingga mempunyai tempat dalam kalbu dan alam pikiran umat 

juga dapat menguasai pengaruh kehidupan masyarakat ramai. Kesadaran keagamaan secara 

perlahan dikikis dengan konsep pemikiran dari Barat yang dapat membawa pada degradasi 

keberimanan. 

Tentunya tidak semua yang datang dari Barat itu tidak baik. Banyak bukti bahwa 

peradaban Barat dalam segi-segi tertentu umat Islam harus berkiblat kesana, seperti budaya 

bersih, budaya antri bersikap jujur dan sebagainya. Lebih lanjut Komaruddin Hidayat 

mengatakan,  sebaiknya para mubaligh yang seringkali mengkritik begitu keras terhadap negara 

Barat perlu memperoleh kesempatan jalan-jalan ke sana. Barangkali akan banyak memperoleh 

masukan baru. Bahwa tidak semua perilaku masyarakat Barat itu jelek, dan tidak semua orang 

Timur, sekalipun beragama Islam, itu baik. Di manapun di dunia, apapun agamanya, selalu saja 

ada orang baik dan orang jahat, bahkan kalau bicara soal kebersihan, budaya antri, menepati 

janji, tradisi membaca, kreatif dan perilaku lain yang dianjurkan Islam akan banyak ditemui di 

masyarakat Barat. Banyak negara yang tingkat korupsinya sangat kecil, yang hal itu tidak mesti 

dikaitkan dengan agama, melainkan karena komitmennya yang kuat pada etika sosial serta 

administrasi yang transparan. (Komaruddin Hidayat: 2003).  



2. Problema Akhlak 

Sebagai makhluk yang sempurna maka manusia  dilengkapi dengan suatu tabiat yang 

berbentuk dua kekuatan yaitu amarah dan syahwat (keinginan). Dua kekuatan inilah yang 

menentukan akhlak dan sifat manusia. Manusia harus mengatur dimensi-dimensi wujudnya 

dalam berbagai arah sedemikian rupa sehingga memungkinkan dia memenuhi semua tuntutan 

dan kebutuhan material dan spritualnya, dan hidup secara pantas dengan mendasarkan 

kehidupannya pada suatu rencana yang disusun dengan tepat dan akurat. Manusia harus 

membangun suatu masyarakat yang tertib bebas dari konflik , agresi, kejahilan dan dosa. Dengan 

demikian manusia dapat mencapai kesucian cahaya dan keluruhan aqliah dan mencapai puncak-

puncak tinggi kemanusiaan. (Musawi Lari: 2001). Dengan kekuatan syahwat, seseorang akan 

mencari segala sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri guna untuk mempertahankan hidup dan 

berketurunan. Sedang dengan kekuatan amarah, ia dapat menolak segala bahaya  yang 

mengancam keselamatan dan keamanan dirinya. Kekuatan terakhir ini pada dasarnya merupakan 

bagian dari kekuatan pertama walaupun substansi masing-masing berlainan. 

Itulah sebabnya manusia saling berebut kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Mereka dikuasai oleh dua kekuatan ini dalam mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. 

Sebagai konsekuensinya tampaklah apa yang dinamakan dengan akhlak dan sifat-sifat yang 

diantaranya ada yang merupakan warisan dan ada pula yang perolehan. Iman kepada Allah dan 

sikap mawas diri akan menghalangi seseorang untuk berdusta, menipu, berbuat curang dan 

menjurumuskan orang kepada kesesatan. Sebaliknya, keimanan dan sikap mawas diri akan 

mendorong seseorang untuk berprilaku jujur, menepati janji dan berbicara benar. (Mustafa al-

Adawy: 2006). 

Persoalan moralitas merupakan hal yang sangat menonjol di era globalisasi ini terutama 

dikalangan remaja. Globalisasi kini telah muncul tidak lagi sebagai sebuah pilihan melainkan 

sebuah fakta, bahkan monster. Peradaban industrial yang dibawanya pun telah merambah ke 

hampir seluruh penjuru bumi. Nyaris tidak ada sisa dari seluruh belahan dunia ini yang tidak 

tersentuh oleh gelombang besar bernama globalisasi. Dengan capaian teknologi yang luar biasa, 

dunia menjadi semakin kecil. Bersamaan dengan itu muncul pula aneka ragam penyakit khas 

masyarakat industrial. (Yasraf Amir Piliang: 2008). Remaja sebagai bagian dari perjalanan umur 

kehidupan seseorang, tentunya mempunyai kebutuhan dan keinginan yang harus terpenuhi. 



Kebutuhan itu seringkali menjadi sumber timbulnya berbagai problema dalam diri dalam rangka 

penyesuain terhadap lingkungannya. 

Kebutuhan remaja dapat digolongkan kepada tiga bahagian yaitu biologis, psikis dan 

sosial. 

 a. Kebutuhan biologis 

Kebutuhan biologis biasa juga disebut physiological drive atau biological motivation 

yaitu kebutuhan yang berasal dari dorongan-dorongan biologis yang  bersifat naluriah 

seperti haus, dorongan seks, mengantuk dan sebagainya. 

        b.   Kebutuhan Psikis 

Kebutuhan psikis adalah segala dorongan yang menyebabkan orang bertindak mencapai 

tujuannya yang bersifat rohaniah atau kejiwaan seperti kebutuhan akan agama, rasa 

aman, kesehatan mental dan sebagainya. 

 c. Kebutuhan sosial 

  Kebutuhan sosial ialah kebutuhan yang berhubungan dengan hal-hal di luar diri atau 

sesuatu yang ditimbulkan oleh orang lain atau hubungan dengan lainnya misalnya 

kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan berekspresi dan lainnya. (Salihun A. Nasir: 1999). 

Kebutuhan tersebut di atas jika tidak terpenuhi akan menimbulkan problema di kalangan 

remaja. Remaja merupakan pribadi yang sedang tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. 

Dalam perkembangannya tidak sedikit perubahan-perubahan yang dialami. Perubahan fisik 

seringkali beriringan dengan perubahan emosional, yang kemudian menjelma menjadi remaja 

yang sensitif, mudah terpancing oleh suasana disekitarnya. Cepat mengikuti perubahan yang 

terjadi pada lingkungannya, cenderung mengikuti mode yang sedang trend tanpa pertimbangan 

rasional. Jika ada suatu hal yang berhubungan dengan harga diri akan cepat tersulut emosinya, 

maka akan membela dirinya atau mengolahnya dengan cara sendiri sehingga terkadang 

melanggar norma-norma yang ada.(Mahdiah Kahruddin: 2002). Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan bahwa para remaja, walaupun berbeda kebudayaan dan suasana lingkungan sosial 

mereka tetapi tetap menghadapi berbagai macam problema. Hanya saja perbedaan problema itu 

terletak pada jenis yang dihadapi dan cara mereka memandang problema itu. 

Menurut Zakiah Daradjat jenis-jenis problema remaja yang naluriah adalah sebagai 

berikut: 

 1. Problema memilih pekerjaan dan kesempatan belajar, 



 2. Problema sekolah, 

 3. Problema kesehatan, 

 4.  Problema keuangan, 

 5. Problema seks, 

 6. Problema persiapan untuk berkeluarga, 

 7. Problema keluarga, 

 8. Problema pribadi (emosi), 

 9. Problema perkembangan pribadi dan sosial, 

 10. Problema pengisian waktu terluang, 

 11.   Problema agama dan akhlak, 

 12. Problema kehidupan dan masyarakat.(Zakiah Darajat: 1982).  

Pada diri remaja juga ada benih-benih agama sebagai fitrah akan kehadirannya di muka 

bumi. Namun para remaja juga menghadapi problema yang bersangkut paut dengan agama dan 

budi pekerti atau akhlak. Karena masa remaja adalah masa ragu-ragu terhadap kaidah-kaidah 

agama dan akhlak sehingga sering terjadi ketidakseimbangan dalam diri remaja. Kebimbangan 

remaja terhadap agamanya terpantul pada tingkah lakunya, sehingga ketegangan-ketegangan 

emosi dan peristiwa yang menyedihkan sangat berpengaruh besar terhadap masalah agama dan 

akhlak. 

Begitu juga dengan adanya pertumbuhan jasmani akan mengalami perubahan dalam diri 

remaja, seiring dengan pertumbuhan organ-organ seks. Ego seorang anak remaja sebagai 

individu yang sedang berada dalam masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, 

biasanya sangat tinggi. Mereka cenderung melakukan berbagai hal untuk menunjukkan 

eksistensi diri. Mereka tidak mau dianggap anak-anak sedangkan untuk bertindak secara dewasa 

mereka belum mampu, akhirnya menjadi orang yang salah dalam bertindak.(Thursan Hakim: 

1982). Perubahan jasmani dan tanda-tanda seks yang disertai pengalaman-pengalaman baru telah 

menyebabkan bertambahnya keinginan remaja untuk masalah-masalah baru itu. 

 Seiring dengan kematangan seks bagi remaja mendorongnya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan bahkan keinginan untuk mencobanya sulit terbendung. Fantasi yang begitu 

kuatnya bukan saja berpengaruh pada penyempurnaan tubuh, melainkan juga berdampak luas 

pada kehidupan psikis, moral dan sosial remaja. Tidak jarang kondisi seperti itu menimbulkan 



konflik sehingga terjadi spilit personality (keterpecahan kepribadian). Jika hal ini dibiarkan tanpa 

ada solusinya  maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup remaja. 

Penyebab timbulnya kesukaran-kesukaran hidup yang dialami masyarakat maju adalah 

karena mereka telah kehilangan aspek spritual yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi 

setiap manusia. Pola atau gaya hidup masyarakat maju mengalami perubahan mendasar, 

misalkan: nilai-nilai moral, etika, agama, dan tradisi lama ditinggalkan karena dianggap usang.  

Kehampaan spritual, kerohanian, dan rasa keagamaan inilah yang justru menimbulkan 

permasalahan psiko-sosial dibidang kesehatan jiwa.(Dadang Hawari: 1999). 

Keadaaan pribadi dan sosial remaja juga banyak dipengaruhi oleh cara pandangnya 

terhadap diri dan lingkungannya. Kepribadian seseorang bertambah dan terbentuk dalam 

kelompoknya yang ada di luar keluarganya. Bertambah luasnya pergaulan itu dengan 

bersentuhan dengan lingkungan yang mungkin sangat berbeda dengan lingkungan keluarga akan 

memunculkan persoalan baru. 

Kelompok-kelompok remaja biasanya tercipta atas dasar persamaan dalam 

kemampuan, sikap dan status sosial. Perbedaan antar kelompok sering menyebabkan persaingan 

yang berujung pada perkeliahan. Pada awalnya mungkin itu hanya persoalan pribadi, namun 

karena rasa kebersamaan dan solidaritas mereka yang menyebabkan sering terjadi tawuran 

massal. Fakta-fakta seperti itu dalam masyarakat karena terjadi krisis akhlak. Model pendidikan 

agama yang diajarkan di sekolah-sekolah belum mampu menggugah nilai-nilai moral pada 

peserta didik. Hal itu karena terjadi dominasi fiqh dalam sistem pengajaran. Seorang aak didik 

lebih paham misalnya syarat dan rukun bagi sah tidaknya shalat, tanpa sesunguhnya mengetahui 

apa makna shalat itu bagi pembentukan diri pribadinya, lahir dan batin. Oleh karena itu menurut 

Nurcholish Madjid pelajaran akhlak dan tasawuf harus diajarkan kepada anak didik sebagai 

dimensi kedalaman keagamaan. Dimensi kedalaman itulah yang dulu dikonstatasi oleh para 

pemikir tasawuf terancam hilang karena dominasi sei-segi lahiriah dalam beragama. (Nurcholish 

Madjid: 1997). 

Tidak dapat disangkal bahwa pusat-pusat hiburan malam merupakan tempat transaksi 

narkoba, seks bebas, perjudian dan  minuman keras. Keanehan-keanehanpun muncul, dengan 

beranggapan bahwa kalau remaja hanya berdiam diri di rumah terutama kalau malam minggu 

maka itu dianggap tidak modern, kampungan dan sebagainya. Mungkin apa yang dikatakan 

orang bijak bahwa jaman ini adalah ”jaman edan” ada benarnya dan sangat beralasan.     



               Dari fenomena yang terjadi, penyebab melemahnya keutuhan  umat Islam ternyata 

tidak hanya karena serangan dari non muslim yang tidak senang akan bersatunya umat Islam,  

akan tetapi juga karena semakin lemahnya umat Islam dalam berinteraksi dengan ajaran Islam 

yang dianutnya. Hal itu terjadi karena telah jauh dari nilai-nilai Al-Qur’an dan sunah sehingga 

kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Mereka tidak lagi merasa bangga terhadap 

keislamannya, namun justru merasa aneh ketika melihat saudaranya yang taat menjalankan 

perintah agamanya dan memiliki komitmen terhadap keislamannya. 

Terjadinya kekacauan standar moralitas dalam kehidupan masyarakat akan 

menimbulkan anomali dan anarki, sebab tidak ada lagi nilai yang menjadi rujukan dan dasar 

legitimasi yang dapat dipegang dan diakui bersama-sama oleh masing-masing kelompok. 

Kekacauan sistem nilai moralitas membuat masyarakat bingung, frustasi dan jatuh bersamaan 

dengan porak-porandanya sistem nilai penyangga kehidupan secara total. (Musa Asy’ari: 2001). 

Dan yang lebih memprihatinkan lagi terdapat umat Islam yang tidak memahami Islam itu sendiri, 

yang mempunyai sifat menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan. Islam hanya dipandang 

sebagai ritual ibadah, identik dengan masjid, pengajian, dan sebagainya, yang semuanya identik 

dengan kelemahan, kebodohan, dan kemiskinan. Menurut Nurcholish Madjid, Secara sosiologis 

dan antropologis, agama adalah sistem perlambang atau simbol. Di balik lambang atau simbol itu 

terdapat hikmah-hikmah yang jauh lebih prinsipil. Jika kita hidup hanya hanya berhenti pada 

simbol, maka diibaratkan kita lapar, kita tidak membeli makanan dengan uang kita tapi memakan 

uang itu sendiri. Dalam al-Qur’an banyak peringatan agar umat tdak terjerumus pada kekeliruan 

ini, antara lain yang banyak dikutip ialah surah al-Mâ`un. Dalam surah ini dapat dibaca kutukan 

Allah kepada orang yang melakukan shalat, namun “lupa” akan shalatnya, dengan indikasi tidak 

tersentuh hatinya untuk memperhatikan nasib anak yatim dan memperjuangkan nasib orang 

miskin. (Nurcholish Madjid: 2001). Akibatnya umat Islam benar-benar terjebak dalam kondisi 

keterbelakangan. 

                Kepedulian tehadap sesama umat Islam sangat kecil. Umat di satu negeri hampir-

hampir tidak mempedulikan keadaan saudaranya di negeri lain. Umat terkena pula penyakit 

ananiyah (egois). Baginya, keselamatan diri dan keluarga yang penting, orang lain belakangan. 

Padahal Rasulullah bersabda : “ Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga ia mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” Akibatnya, umat sangat lemah. Musuh-

musuh Islam dengan mudah menjajah dan menindas umat Islam, karena umat Islam di berbagai 



negeri hampir tidak saling peduli atau menolong  bila sebagian ditimpa

 kesulitan. Berbagai kasus di dunia Islam cukup untuk membuktikan betapa negara-negara 

Islam sangat sulit untuk melakukan kerja sama dalam menunjang kemajuan dunia Islam. Justru 

sebaliknya sering terjadi konflik antara negara Islam dan berujung pada perang, yang sangat 

merugikan kehidupan umat Islam. Misalnya perang Irak dan Iran yang meskipun secara pisik 

sudah tidak ada peperangan tetapi dalam semangat perang batin masih terjadi saling curiga.  

                Pihak di luar Islam yang tidak menghendaki Islam menjadi sebuah kekuatan baru. Oleh 

karena itu untuk menghambat kemajuan dunia Islam maka  dilakukan invasi. Invasi dari pihak 

non Islam bukan pada invasi militer melainkan 

 invasi pemikiran. Penguasaan dunia Barat terhadap media komunikasi membuat lebih mudah 

melakukan “penjajahan” terhadap pemikiran umat Islam. Media informasi dikemas sedemikian 

rupa sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dengan cepat.  Salah satu teori media yaitu teori 

Stimulus Respon. Teori ini pada dasarnya  mengatakan bahwa efek merupakan reaksi situasi 

tertentu. Dengan demikian seorang dapat mengharapkan sesuatu atau memperkirakan sesuatu 

dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui penyiaran. Teori ini memiliki tiga elemen 

yakni a. pesan (stimulus), b, penerima (receiver), dan c. efek  (respon). Prinsip teori stimulus 

kemudian memunculkan teori turunan yang disebut teori jarum hipodermiks yaitu teori media 

massa yang memandang media sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah audiens, 

yang kemudian diasumsikan akan bereaksi seperti yang diinginkan pembuat pesan. (Burhan 

Bungin: 2006). Karena itu, pihak non muslim saat ini menyerang kaum muslimin dari sisi aqidah 

dan akhlak. Setelah rusak aqidah dan akhlak umat Islam terutama para generasi muda, maka 

akan mudah pihak non muslim untuk mengendalikan kaum muslimin. Target akhir dari invasi 

pemikiran adalah agar kaum muslimin memberikan loyalitasnya kepada non muslim. 

3. Problema Individualisme Materialisme. 

Globalisasi membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat 

di seluruh dunia. Dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diantarnya 

adalah adanya kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, 

meningkatnya wawasan dan pola pikir manusia dalam berbagai bidang kehidupan, dan 

meningkatnya kesejahteraan hidup manusia. Sementara dampak negatif yang ditimbulkan dari 

globalisasi adalah munculnya sikap materialisme, konsumerisme dan hedonisme dikalangan 

masyarakat dan berbagai macam penyakit sosial. (Abdul Basit: 2006). Belum pernah ada 



peradaban yang begitu mendunia seperti mendunianya peradaban modern. Peradaban Islam 

memang juga pernah menyebar ke sebagian besar penjuru dunia, tapi ini masih sebatas pada 

daerah-daerah yang secara fisik berhasil dikuasai. Apa yang disaksikan saat ini adalah fenomena 

yang  sama sekali lain. Peradaban modern menyebar tanpa ada kekuatan yang mampu 

menghalangi. Batas negara dan wilayah kekuasaan tidak lagi menjadi penghalang bagi masuknya 

unsur-unsur budaya modern (Barat). Setiap masyarakat yang kemudian termodernkan, menerima 

budaya modern secara suka rela sebagai bagian dari cara mereka untuk hidup secara terhormat 

dan maju. 

Kota adalah wilayah yang paling banyak terkena arus modernisasi. Di kota lah kita 

temukan hampir seluruh simbol-simbol peradaban  modern. Gaya hidup, mentalitas, budaya fisik 

adalah sebagian dari aspek kehidupan masyarakat kota yang telah sepenuhnya berkiblat pada 

peradaban modern.  

Di antara banyak ciri modernitas, terdapat dua ciri yang sangat menonjol yaitu 

individualisme dan materialisme. Sikap mental individualis dan materialis adalah dua ciri utama 

mentalitas peradaban modern. (A. Muis: 2001). Manusia modern adalah manusia yang dalam 

kehidupannya sangat mementingkan pencapaian-pencapaian pribadi daripada kolektif. Di tengah 

iklim kompetisi yang sangat tinggi, bahkan tidak jarang sangat keras, sikap individualis 

tampaknya seakan menjadi konsekuensi logis dari sebuah hubungan antar individu. Salah satu 

ilustrasi yang paling jelas dari sikap ini adalah sangat renggangnya hubungan ketetanggaan dan 

sikap acuh-tak acuh dengan apapun yang terjadi di sekitarnya sepanjang tidak menyangkut 

kepentingannya. Banyak contoh dapat kita sebut misalnya sikap diam orang-orang kota ketika 

melihat peristiwa penjambretan yang dilakukan di depan umum. 

Demikian juga dengan sikap materialistik. Kapitalisme yang merupakan anak kembar 

modernisme mengajarkan sikap hidup dan sikap mental yang sangat materialistik. Rasionalitas, 

bagi manusia modern adalah rasionalitas kalkulatif-materialistik; rasionalitas yang dipenuhi oleh 

pertimbangan atau perhitungan untung rugi secara materialistik. Ekonomi kapitalistik masa 

sekarang adalah suatu kosmos raksasa tempat manusia dilahirkan dan menghadapkan dirinya 

kepada manusia, setidak-tidaknya sebagai individu, sebagai suatu tatanan segala hal yang tidak 

berubah yang didalamnya dia harus hidup. Hal ini memaksa setiap individu, sejauh dia terlibat 

dalam sistem hubungan  pasar untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan tindakan 

kapitalistik. Pengusaha pabrik yang pada jangka panjang bertindak berlawanan dengan norma-



norma ini akan lenyap dari dunia ekonomi, seperti seorang  pekerja yang tidak dapat atau tidak 

mau menyesuaikan diri dengan norma-norma kapitalisme pasti akan terlempar ke jalan tanpa 

memiliki pekerjaan. Kapitalisme sekarang yang telah mendominasi kehidupan perekonomian, 

mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkannya melalui proses “survival of the 

fittest” dalam bidang ekonomi. (Max Weber: 2006). Segala sesuatu diukur berdasarkan materi. 

Dengan demikian, sesuatu dinilai berharga, jika secara material memberikan keuntungan. Orang-

orang yang memiliki kelebihan atau kelimpahan materi akan mendapat tempat yang terhormat 

dalam sistem sosial modern.  

Di tengah sikap mental materialistik, agama akan kehilangan daya tariknya karena 

agama tidak memberikan keuntungan material apapun bagi manusia. Itulah sebabnya beberapa 

ilmuwan sosial meramalkan bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin tersingkir pula 

agama dari kehidupan sosial masyarakat itu. Tidak ada agama yang bisa diharapkan akan 

bertahan lama jika berdasarkan kepercayaannya kepada asumsi-asumsi yang secara ilmiah jelas 

salah. Mengapa umat Islam di Amerika mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir ini 

karena secara ilmiah ajaran Islam mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah yang 

dihadapi. Prof. Eric Lincoln, Dekan Fakultas Sosiologi Agama dalam sebuah pidato tentang 

dampak Islam di Amerika mengatakan: “ Dampak Islam terhadap orang hitam Amerika luar 

biasa. Sebelum mereka memeluk agama Islam, kaum non-muslim hitam hidup dalam kondisi 

yang terburuk. Setelah mereka memeluk Islam tingkat kehidupan sosial dan ekonominya jauh 

lebih tinggi. Di kalangan keluarga muslim hitam, tidak ada penyelewengan dan kecanduan di 

kalangan anak muda yang membuat masyarakat Amerika dalam keadaan panik. Bahkan orang-

orang non-muslim yang kecanduan obat terlarang, yang memeluk Islam mendapatkan latihan 

yang memungkinkan mereka melepaskan diri dari ketergantungan obat terlarang dan menjadi 

anggota masyarakat yang sangat produktif. Kaum muslim hitam Amerika sama sekali tidak 

mengganggu orang lain. Hanya ketika mereka diintimidasi atau diserang, mereka membela diri 

dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada pada mereka. (Paul Daries: 1983). 

Di kota-kota besar di Indonesia, sikap hidup materialistik menjadi gaya hidup yang 

seolah telah merasuk ke dalam relung hati terdalam masyarakat perkotaan.  Agama mulai 

tersingkir dari pertimbangan-pertimbangan manusia kota dalam membuat keputusan-keputusan 

penting dalam kehidupannya. Itu sebabnya, slogan bahwa masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang relijius tampaknya menjadi klise dan kehilangan maknanya.  Ini dibuktikan 



dengan semakin berkembangnya sikap hidup materialis dan permissive (serba membolehkan) di 

kota-kota besar di Indonesia.  Budaya yang sama sekali tidak mencerminkan relijiusitas semakin 

lama semakin transparan tanpa malu-malu. Seks bebas menjadi gaya hidup baru yang tidak lagi 

dipermasalahkan. Jika  diperhatikan bagaimana permissivenya budaya masyarakat kota maka 

bagaimana bisa masih saja menyebut masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius. 

Bahwa terdapat masyarakat kota yang cenderung untuk menempuh hidup lebih religius, juga 

merupakan sebuah fakta. Tumbuhnya beberapa kelompok pengajian terutama di kalangan elit 

kota telah menjadi sebuah fenomena baru dalam dunia dakwah.  

Jika diperhatikan problem-problem yang muncul dalam masyarakat modern (termasuk 

sikap mental individualis dan materialis), tampaknya  hal itu tidak bisa lepas dari pandangan 

hidup humanistik yang merupakan cikal bakal peradaban Barat modern. Menarik untuk 

mencermati pernyataan Danah Zohar dan Ian Marshall dalam bukunya SQ: Memanfaatkan 

Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, 

bahwa humanisme Barat pasca abad kedelapan belas secara spiritual bodoh. (Danah Zohar: 

2001). 

Mengenai humanisme, peradaban Barat adalah contoh yang buruk. Humanisme Barat 

lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan Gereja yang bersifat dogmatis pada abad 

Pertengahan. Gereja tidak hanya menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh 

manusia tapi juga apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan. Renaissance berusaha merebut 

kembali kedaulatan manusia yang selama berabad-abad direnggut dari dirinya. Mungkin akan 

terlihat bahwa perkembangan semangat kapitalisme paling baik dipahami sebagai bagian dari 

perkembangan rasionalisasi secara keseluruhan dan dapat disimpulkan dari posisi fundamental 

dari rasionalisme pada masalah yang paling mendasar dari kehidupan. Akan tetapi rasionalisasi 

tadi masih berada pada tahap yang terbelakang di beberapa negara dengan tingkat rasionalisasi 

ekonomi paling tinggi di Inggris, negara dimana Renaisance dari hukum Roma diatasi dengan 

kekuasaan korporasi hukum yang hebat (Max Weber: 2006).  Inilah yang disebut 

antroposentrisme yang tak lain adalah humanisme versi peradaban modern Barat. 

 Melalui antroposentrisme atau humanisme antroposentris, peradaban Barat mengalami 

revolusi. Pandangan antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan 

tapi pada manusia. Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia 

sendiri. Kemenangan pun kini ada di pihak manusia. Tuhan “tidak berdaya” menghadapi 



pemberontakan manusia. Maka dimulailah geliat baru sebuah peradaban besar, peradaban yang 

menjadikan manusia sebagai tolok ukur kebenaran dan kepalsuan, untuk memakai manusia 

sebagai kriteria keindahan dan untuk memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang 

menjanjikan kekuasaan dan kesenangan manusia. Antroposentrisme menganggap manusia 

sebagai pusat dunia, karenanya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Dalam zaman Renaisance 

manusia mulai dianggap sebagai pusat realitas. Perubahan radikal ini berbeda  dengan corak 

pemikiran dua zaman sebelumnya, yaitu zaman Yunani Kuno dan Abad Pertengahan. Pada 

Zaman Yunani dan Abad Pertengahan, para pemikir menemukan masing-masing unsur 

kosmologis dan Tuhan sebagai substansi atau prinsip induk. Sedangkan para pemikir zaman 

Renaisance yang mengalami pencerahan (aufklarung) menemukan manusia sendiri sebagai 

“prinsip induk.” Manusia sendiri mengambil peranan sebagai subyek. Kebenaran tidak lagi 

menjadi monopoli agama dalam hal ini gereja. (St. Sularto).  

Selama dua atau tiga ratus tahun lebih manusia modern membatasi pandangannya hanya 

pada manusia.  Akibatnya mereka jatuh ke dalam egoisme diri yang memutuskan hubungan dari 

makna dan perspektif yang lebih luas. Manusia modern banyak mencari kesenangan dan 

kepuasan yang dekat (di sini dan saat ini, duniawi) daripada kesenangan dan kebahagiaan dari 

perspektif yang lebih jauh dan mendalam (misalnya kebahagiaan di akhirat). Ini disebabkan 

karena manusia telah kehilangan kemampuan untuk membayangkan hal yang lebih jauh dari 

dirinya sendiri. Para pemikir besar Zaman Pencerahan abad kedelapan belas menyatakan bahwa 

manusia merupakan ukuran segala sesuatu. (Danah Zohar: 2001). 

Antroposentrisme ini kemudian pada gilirannya menghilangkan fungsi transendensi 

pada diri manusia. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini dalam lingkungan individual atau 

sosial apa pun, menginginkan kesempurnaannya sendiri sesuai dengan watak dan akal 

bawaannya. Ia menanggung segala macam penderitaan dan kesukaran demi harapannya akan 

masa depan yang lebih baik. Titik tolaknya adalah kekurangan dan gerakannya menuju 

kesempurnaan. Akal dan ruhani manusia memberikan suatu kedalaman, kekuatan dan kecepatan 

yang sedemikian rupa kepada gerakannya menuju kesempurnaan. Dr. Alexis Carrel, ilmuwan 

Prancis mengatakan kita harus membiasakan diri untuk membedakan cahaya dan kegelapan, 

kemudian menetapkan diri kita untuk mengelakkan keburukan dan merangkul kebaikan. Namun, 

pemantangan dari keburukan memerlukan kesehatan tubuh dan jiwa. Pertumbuhan yang 

bertujuan dari tubuh dan jiwa tidaklah mungkin tanpa bantuan penyucian diri. (Musawi Lari: 



2001). Manusia karena merasa menjadi pusat dunia, cenderung menfokuskan segala sesuatu pada 

diri sendiri. Akibatnya dia tidak mampu keluar dari batasan diri sendiri. Cara pandang dan sikap 

mental manusia modern bersifat sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau dimensi yang 

lebih luas, lebih jauh dan lebih tinggi dari pada dirinya sendiri.   

Itulah sebabnya kenapa Zohar menyebut humanisme Barat sebagai humanisme yang 

miskin spiritual atau humanisme yang secara spiritual bodoh.  Dengan bahasa lain, kecerdasan 

spiritual (SQ) manusia yang berangkat dari cara pandang antroposentris rendah. SQ 

memungkinkan manusia untuk keluar dari batasan karena itu mampu bermain dengan batasan, 

bukan sekedar bermain di dalam batasan. Kecerdasan spiritual memberikan kepada manusia 

kemungkinan untuk “memainkan permainan tak terbatas”.(Danah Zohar: 2001). Bagi mereka 

yang memiliki kecerdasan spritual maka segala hal yang  dianggap sebagai berbahaya tidak 

menjadi masalah baginya, karena memiliki kematangan spritual. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di kota maupun di desa kita menyaksikan munculnya 

tindakan kekejaman yang berkecamuk  seperti kerusuhan, perkelahian, tawuran, penjarahan, 

perampokan dan pembunuhan. Ada yang beranggapan bahwa semua itu terjadi karena 

ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak mampu lagi 

menjamin keadilan dan tegaknya hukum. Juga ada pandangan bahwa masyarakat banyak 

mengalami frustasi berat, karena tekanan ekonomi yang telah banyak menimbulkan 

pengangguran dan berdampak pada kemiskinan. 

Terciptanya kemiskinan, menurut Amartya Sen (Peraih nobel di bidang ekonomi 1998), 

karena pendapatan (lack of income) bukan karena kurangnya kemampuan (lack of capability). 

Dengan kata lain, seorang menjadi miskin bukan karena kurangnya kemampuan yang ada pada 

dirinya melainkan karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan tersebut 

sehingga ia menjadi miskin. Asumsinya jika setiap warga negara diberi kesempatan yang sama 

dalam berbagai kesempatan untuk meraih pendapatan, maka kemiskinan secara tidak langsung 

dapat diatasi. (Tim PSIK: 2008).  

Terlepas dari semua pandangan di atas, tetapi yang pasti semua itu disebabkan karena 

adanya krisis moralitas yang telah melanda masyrakat. Kehidupan kini dipenuhi dengan nilai-

nilai materialistik, membuat bingung masyarakat dan kehilangan pegangan hidup. Mereka 

membutuhkan ajaran yang dapat mengembalikan kesucian diri sebagai manusia. Salah satu saran 

yang diberikan kepada da’i adalah menggunakan dakwah rabbani. Dakwah yang bersifat rabbani 



ini adalah, dakwah yang pernah dilakukan oleh kaum generasi pertama Islam yang telah 

melepaskan manusia saat itu, dari terkaman dan perangkap sistem hidup jahiliyyah. 

Membebaskan manusia dari belenggu kebodohan dan penghambaan sesama manusia. Kemudian, 

memuliakan manusia dengan hidayah iman dan Islam. Dengan iman itu, mereka berdiri 

memimpin dunia, menebarkan dan menyampaikan Islam ke seluruh dunia dengan dakwah 

Rabbaniyyah.  

 Dengan demikian peranan dakwah sangat dibutuhkan dalam upaya memperbaiki dan 

mengarahkan umat pada jalan kebenaran. Sementara itu, dakwah untuk mengembalikan ummat 

manusia kepada fitrahnya, nampak kehilangan ruh (hakekat dan semangat dakwah). Sehingga, 

dakwah tidak memiliki metode, pedoman dan arahan yang jelas. Terutama untuk menjadikan 

kaum muslimin sebagai khairu ummah, yang dapat memainkan peran utama dalam kancah 

kepemimpinan dunia, dan teladan di tengah masyarakat.  

 

E.  Urgensi Pelaksanaan Dakwah 

Bertolak dari faktor-faktor tersebut, agar problematika dakwah tidak semakin kusut dan 

berlarut-larut, perlu segera dicarikan jalan keluar dari kemelut persoalan yang dihadapi itu. 

Dalam konsep pemikiran yang praktis M. Amien Rais, dalam bukunya Moralitas Politik 

Muhammadiyah, menawarkan lima “Pekerjaan Rumah” yang perlu diselesaikan, agar dakwah 

Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif.  

Pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah 

dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu dakwah belaka tidak cukup untuk mendukung proses 

dakwah, melainkan diperlukan pula berbagai penguasaan dalam teknologi informasi yang  

mutakhir. Tawaran Amin Rais ini sangat berasalan mengingat kondisi masyarakat sekarang ini 

sedang berada dalam  era globalisasi informasi. Maka tidak dapat dihindari, aktivitas dakwah 

harus turut serta dalam percaturan global. Internet yang dianggap sebagai media komunikasi 

mutakhir saat ini harus diisi dengan agenda dakwah global. Isu-isu negatif terhadap dunia 

internet harus diimbangi dengan isi pesan-pesan dakwah yang mencerahkan dan menggugah hati 

dan pikiran bagi yang mengaksesnya.   

Kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu 

membangun laboratorium dakwah. Dari hasil “Labda” ini akan dapat diketahui masalah-masalah 

riil di lapangan, agar jelas apa yang akan dilakukan. Konsep Laboratorium Dakwah ini 



sebenarnya sudah lama digulirkan oleh Amrullah Ahmad agar perguruan tinggi Islam yang 

memiliki fakultas dakwah  mendirikan Labda. Keberadaan Labda sangat menentukan 

keberhasilan suatu dakwah. Dengan munculnya lembaga-lembaga Islam maka tentunya sangat 

diharapkan sumbangsih besar dari alumni fakultas dakwah jurusan manajemen dakwah. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern menuntut lembaga-lembaga Islam harus 

melakukan pengelolaan dengan sistem manajemen modern. Begitu pula dengan kegiatan dakwah 

yang selama ini masih sering diakukan pengelolaan secara individu, maka untuk saat ini dan 

masa mendatang harus dilakukan secara kelompok sehingga memerlukan manajemen 

profesional. Jika masih menggunakan sistem lama maka suatu saat aktivitas dakwah ini tidak 

mampu bersaing dengan kegiatan lainnya yang dikelola secara sistematis.   

Ketiga, proses dakwah tidak  lagi terbatas pada dakwah bi al-lisan, tapi harus diperluas 

dengan dakwah bi al-hâl, bi al-khitâbah (lewat tulisan), bi al-hikmah (dalam arti politik), bi al-

iqtishâdiyah (ekonomi), dan sebagainya. Yang jelas, actions, speak louder than word. Model 

dakwah verbal yang penuh retorika itu hanya melahirkan umat yang kesiapan utamanya hanyalah 

mendengarkan segala petuah yang disampaikan muballig. Orang-orang datang ke tempat 

pengajian sama dengan anak sekolah yang datang ke lapangan mengikuti upacara, datang, dengar 

dan pulang. Atau seperti  golongan sakit hati yang mengharapkan muballig melontarkan kritikan 

dan makian sebagai hiburan yang memuaskan mereka lantas dibawa pulang dan tidur pulas. 

Akibat dari semua itu adalah lahirnya umat yang hanya manut, tergantung, pasif dan menuntut. 

Faktanya sekarang umat lebih banyak menuntut keteladanan, aplikasi dari apa yang telah 

disampaikan oleh muballig. Salah satu peroblema dakwah saat ini adalah umat mengalami krisis 

keteladanan dari mereka-mereka yang dianggap muballig. Meskipun dakwah bi al-lisan itu 

penting, karena manusi itu tergugah  motivasinya melalui penggerakan ide yang dicetuskan 

dengan kata-kata, namun dakwah bi al-lisan hanya efektif jika diikuti dengan dakwah bi al-hal. 

(Zamakhsyari Dhofier: 1992). 

Keempat, media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang 

sebagai media dakwah. Media elektronik yang dapat menjadi wahana atau sarana dakwah perlu 

dimiliki oleh umat Islam. Bila udara Indonesia di masa depan dipenuhi oleh pesan-pesan agama 

lain dan sepi dari pesan-pesan Islami, maka sudah tentu keadaan seperti ini tidak menguntungkan 

bagi peningkatan dakwah Islam di tanah air.  



Kelima, merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam jangka panjang. Anak-

anak dan para remaja  adalah aset yang tidak ternilai. Mereka wajib  selamatkan dari pengikisan 

aqidah yang terjadi akibat ‘invasi’ nilai-nilai non islami ke dalam jantung berbagai komunitas 

Islam di Indonesia. Bila anak-anak dan remaja kita memiliki benteng tangguh (al-husus al-

hamidiyyah) dalam era globalisasi dan informasi sekarang ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

masa depan dakwah  akan tetap ceria.( Amin Rais: 1998). 

Dari uarain di atas, dapat diprediksi bahwa missi dan tantangan dakwah akan semakin 

berat dan hebat bahkan semakin kompleks dan melelahkan. Inilah problematika dakwah kita 

masa kini. Oleh sebab itu semuanya harus dikelola dengan manajemen dakwah yang profesional  

oleh tenaga-tenaga dakwah yang  berdedikasi tinggi, mau berkorban dan ikhlas beramal. 

Aktivitas dakwah tidak lagi menganut paham sambil lalu mengingat semakin kompleksnya 

persoalan yang dihadapi oleh umat dewasa ini. Oleh karena itu aktivitas dakwah tidak dapat 

dipandang sebagai kegiatan individual semata dalam sisi operasionalnya, tetapi harus dipandang 

sebagai aktivitas kelompok yang membutuhkan manajemen yang profesional jika  ingin setiap 

aktivitas dakwah itu punya target konkrit. Aktivitas dakwah yang tidak direncanakan secara baik 

akan berakibat pada kegagalan jika strategi yang dilaksanakan tidak tepat. Bahkan boleh jadi 

akan membuat audiens tidak mendengarnya atau bahkan menolaknya. 

Mengingat potensi umat Islam masih sangat terbatas, sementara tuntutan harus 

mengakomodir segenap permasalahan dan tantangan yang muncul, maka ada baiknya  dicoba 

memilih dan memilah mana yang tepat untuk diberikan skala prioritas dalam penanganannya, 

sehingga dana, tenaga, dan pikiran dapat lebih terarah, efektif, dan produktif dalam 

penggunaanya. Lembaga-lembaga dakwah yang ada saat ini sangat diharapkan untuk 

memberikan kontribusi dalam menyajikan agenda dakwah yang efektif dan efisien. 

Frekuensi aktivitas peradaban dan kebudayaan Islam di Indonesia pada dasawarsa ini 

secara  institusional sungguh spektakuler, dengan semakin kompleksnya jaringan media dan  

lembaga dakwah Islam yang bermunculan dengan dilengkapi kecanggihan berbagai fasilitasnya. 

Di kota-kota besar telah bermunculan lembaga-lembaga dakwah dengan beraneka ragam bentuk 

dan aktivitas. Ada bercorak tasawuf, pemikiran sampai kepada hal-hal yang bersifat praktis 

seperti pelatihan shalat khusyu dan sebagainya. Hal ini sangat menggembirakan terhadap agenda 

dakwah yang akan dirumuskan dalam usaha membawa umat ke arah yang semakin tercerahkan. 



 Hanya saja dengan fenomena semakin kroposnya implementasi atau amaliah agama 

dalam tatanan kehidupan umat Islam baik secara horizontal sesama umat beragama maupun 

vertikal kepada Allah swt. telah menyulut perdebatan secara internal dikalangan umat Islam. 

Kesalahan siapakah ini, maka muncullah berbagai tanggapan termasuk adanya pandangan bahwa 

itu akibat lahirnya muballigh dadakan dan tidak profesionalnya lembaga-lembaga dakwah yang 

ada. Muncullah tuduhan diberbagai kalangan bahwa sudah terjadi komersialisasi agama dengan 

membuat lembaga yang berorientasi bisnis dengan menjadikan agama sebagai produk pelatihan. 

Tuduhan ini mungkin ada benarnya, tetapi mungkin juga tidak. Kalau kita berangkat dari peta 

dakwah maka ada kelompok tertentu dalam komunitas muslim yang membutuhkan materi 

dakwah lewat pelatihan khusus sehingga membutuhkan pula tenaga profesional dan tempat yang 

khusus pula. Tentunya perlakuan khusus ini memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga untuk 

mengikuti pelatihan itu juga harus mengeluarkan dana.   Tentunya dakwah seperti ini banyak 

diminati dikalangan eksekutif atau orang-orang memiliki tingkat ekonomi menegah keatas. 

Model ceramah masih tetap dibutuhkan tetapi sangat efektif jika diberikan pendalaman agama 

dengan cara pelatihan yang langsung berhubungan problem pekerjaan atau karir yang dihadapi. 

(Komaruddin Hidayat: 2006).  

Seiring derap globalisasi, liberalisme dan "saudara-saudaranya" (pluralisme, 

sekularisme dan sejenisnya) sering kali hanya "dimanfaatkan" sebagai payung untuk melakukan 

tindakan yang merusak keyakinan bagi umat Islam yang  "terpolusi" imannya. Tidak kalah 

maraknya, bermunculan para "ustadz/da’i", dengan latar belakang jauh dari pendidikan dan 

kualitas ilmiah (agama). Hanya dengan bermodal busana (muslim) dan kemahiran beretorika 

sudah cukup baginya untuk tampil berdakwah.  

Uniknya, namanya pun sering mendadak dirubah atau ditambah, agar serasi untuk 

dirangkaikan dengan gelar ustadz/kiai. Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan 

popularitas seorang da’i karena namanya lebih “keren” dan mudah dikenal. Dengan begitu ada 

semacam legalitas publik terhadap ucapan dan perbuatan da’i yang terkenal itu. Maka ketika da’i 

itu berucap dan berbuat, ucapan dan perbuatannya akan mudah dikenal dan dikenali sebagai 

ucapan dan perbuatan da’i yang terkenal itu yang oleh pengagumnya semacam “kewajiban” 

untuk diikuti. Namun disinilah letak persoalannya, karena dasar rujukan  umat terletak pada 

kepopuleran da’i bukan karena kedalaman ilmunya, meskipun hal yang disampaikan itu salah. 

(Abu Umar Ba’syir: 2006). Tentunya, pemahaman mereka terhadap agama asal "sekenanya" 



saja. Ujung-ujungnya sangat ironi, sering melahirkan fundamentalisme, bahkan fanatisme sempit 

berkdedok Islam, akibat sempitnya wawasan dalam memahami hakikat agama. Sederhananya, di 

negara yang penduduknya  mayoritas muslim (dalam kuantitas), agama kerap hanya dijadikan 

alat kepentingan pribadi atau maksimalnya golongan tertentu. Diantaranya, agama lazim 

dijadikan "barter" dengan sedikit popularitas, materi dan kekuasaan bahkan argumentasi untuk 

melegitimasi tindakan anarkis suatu kelompok pada kelompok yang lain.  

Seorang ilmuwan asal Perancis bernama Dr. Maurice Bucaille, berpendapat bahwa 

dalam sejarah agama-agama di dunia, hakekatnya tidak ada satu pun agama yang mengalami 

kegagalan. Namun para pelaku dakwah masing-masing agama itulah sangat miskin energi untuk 

menjadi teladan bagi umat manusia yang jadi obyek utama agama yang dipromosikannya, 

sehingga mereka tidak maksimal bahkan banyak yang kandas dalam memperjuangkan 

penyebaran nilai-nilai utama agamanya. Tragisnya, hal tersebut kini terlupakan atau bahkan 

sangat mungkin sengaja dilupakan oleh orang-orang yang "memproklamirkan dirinya" sebagai 

generasi penerus dakwah Islam, yang semestinya harus selalu menjadi uswatun hasanah.  

Di antara resikonya adalah umat menjadi anti pati terhadap yang disampaikan oleh da’i 

karena da’inya  sendiri tidak mengamalkannya. Fenomenanya semakin memudarnya al-akhlak 

al-hasanah (terpuji) dan dengan pesatnya dominasi al-akhlak al-sayyiah (tercela), menjadikan 

tugas-tugas dakwah semakin berat. Berdakwah bukan hanya dengan lisan dan tulisan, atau degan 

kata lain tidak hanya dengan lidah dan pena. Tetapi lebih dari itu seorang da’i dituntut 

keteladanan (lisan al-amal dan lisan al-akhlak) karena sebagai juru dakwah selalu dalam sorotan 

masyarakat. Pribadi seorang da’i adalah cermin yang jernih yang mendorong umat untuk selalu 

bercermin pada diri da’i itu. Akhlak seorang da’i dijadikan sebagai alat pengukur untuk sebuah 

sikap hidup dan prilaku yang diperintahkan agama. Keberhasilan ajakan dakwah lebih banyak 

ditentukan oleh  akhlak seorang da’i. Keluasan ilmu, kepandaian berpidato, kemahiran 

berdakwah dengan segala metode dan sistemnya tidak akan berguna jika tidak didukung dengan 

akhlak yang mulia.(Isa Anshary: 1991). Meskipun dengan ragam yang beda-beda, misalnya saja 

banyak yang terjerumus ke dalam kubangan free sex, korupsi dan lainnya. Itu semua, cukup 

sebagai fakta akurat bahwa keberhasilan berbagai jaringan atau institusi dakwah Islam  kurang 

maksimal untuk tidak menyatakan gagal. 

Dengan totalitas fleksibilitas Islam adalah suatu kemaslahatan  bila para pelaku 

dakwah kembali menarik nuqthah (nilai) uswatun hasanah sebagai modal ke dalam aspek gerak 



lingkup dakwah. Sesuai opini komunitas terpelajar: "bahwa mengungkapkan teori (ajaran agama) 

itu sangat lebih mudah dari pada mengamalkannya". Realitas sekarang ini, sangat tepat untuk 

menyatakan para da’i  mengalami kekurangan energi keteladanan dalam berdakwah. Padahal di 

antara retorika dan etika dakwah adalah bil hâl (dibuktikan dengan sikap). Nama Sayyid Quthub 

sangat dikenal di kalangan dunia Islam maupun dunia Barat sebagai seorang tokoh dan arsitek 

dakwah harakah (pergerakan). Yakni, suatu paradigma dakwah yang lebih menekankan pada 

aspek tindakan (aksi) ketimbang wacana atau retorika. Itu berarti dakwah tidak lagi semata-mata 

berarti tabligh seperti selama ini disalahartikan, tetapi lebih bermakna ikhtiar orang beriman 

untuk membangun dan mewujudkan masyarakat Islam dengan mewujudkan sistem Islam dalam 

semua tataran, baik ukuran inidividu, keluarga, masyarakat, dan umat. (A. Ilyas Ismail: 2006). 

Identiknya, kebanyakan hanya pandai pamer teori (agama) namun nihil implementasi (amaliah). 

Kalau fenomena tersebut terus menerus terjadi dan subur berkembang, sungguh merupakan 

"duka cita agama" yang berkepanjangan.  

Dakwah perlu diformat ulang, artinya umat Islam perlu merancang ulang pemahaman 

atas dakwah yang dijalankan, mesti mengetahui makna dan tujuan dakwah yang mereka lakukan. 

Mestinya dakwah merupakan kegiatan yang mendorong pencapaian kemajuan dunia namun 

berlandaskan agama. Jadi dakwah itu bukan hanya mengaji, ceramah atau tabligh. Selama ini 

dakwah sering dipahami secara sempit oleh sebagian masyarakat. Pemahaman yang sempit itu 

jelas keliru serta mempersempit arti dan pengertian dakwah itu sendiri, sebab  mengaji, ceramah 

atau tabligh hanyalah bahagian kecil dari aktivitas dakwah. Untuk memahami dakwah diperlukan 

dua pendekatan yaitu: pertama, memahami dakwah sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, 

memahami dakwah secara praktis sebagai suatu tindakan dan aksi untuk dikembangkan. 

(Syamsul Munir Amin: 2008). 

Dengan pemahaman itu dakwah bisa dilakukan dengan membangun lembaga pelatihan 

yang bertujuan untuk menyiapkan generasi muslim yang sejahtera secara duniawi yang sekaligus 

memiliki moralitas agama. Ini lebih baik hasilnya dibandingkan dakwah selama ini yang lebih 

banyak  menekankan pada kehidupan akhirat. 

Program dakwah yang mungkin bisa dilakukan, adalah dengan menyiapkan generasi 

muda Islam untuk mendapatkan keterampilan hidup. Pembinaan kaderisasi da’i dimaksudkan 

agar mereka memiliki kecakapan dan keterampilan berdakwah, baik dalam bentuk dakwah bi al-

lisan al-maqal maupun dalam bentuk bi al-lisan al-hal. Karen itu kepada mereka perlu 



dilengkapi bekal pengetahuan dan keterampilan melalui penataran-penataran dan balai latihan 

kerja.(Nourouzzaman Shiddiqi: 1992). Ini dilakukan agar mereka mampu bersaing secara 

duniawi dan mereka pun memiliki dasar moral agama yang kuat. Penulis beranggapan langkah 

ini akan lebih memberikan dampak yang kuat dibandingkan cara konvensional.  

Ahmad Watik Pratiknya, menyatakan bahwa dakwah memang harus diformat untuk bisa 

menghadapi tantangan zaman. Ini berarti bahwa dakwah tidak hanya digunakan untuk 

merehabilitasi dampak kemungkaran akibat perkembangan zaman tetapi juga bisa dijadikan 

sebagai determinan dalam mengendalikan perkembangan zaman. Dakwah yang diharapkan ke 

depan adalah dakwah yang bersifat ofensif artinya mampu terlibat dan memberikan kontribusi 

dalam percaturan global. 

Menurutnya ada lima ciri dan esensi perkembangan zaman atau globalisasi yang perlu 

diperhatikan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan dakwah. Kelima ciri dan esensi 

itu dapat diuraikan sebgai berikut : 

1. Terjadinya proses transfer nilai yang intensif dan ekstensif. 

2. Terjadinya transfer teknologi yang masif dengan berbagai akibatnya. 

3. Terjadinya mobilitas dan kegiatan umat manusia yang tinggi dan padat. 

4. Terjadinya kecenderungan budaya global kontemporer yaitu kehidupan yang 

materialistis, hedonistik, maupun pengingkaran terhadap nilai-nilai agama. 

5. Krisis sosok keteladan bagi bangsa. Hal ini karena figur-figur yang muncul sulit 

memberikan tauladan dan kurang amanah, terutama sebagai figur untuk generasi 

penerus. Justru yang muncul saat ini sosok-sosok yang tidak amanah, dan tidak 

mempunyai budaya malu.(Ahmad Watik Pratiknya: 1998).  

Ketika umat sepakat dalam bentuk keyakinan bahwa keteladanan dalam hidup dan 

kehidupan khususnya menyangkut soal keyakinan (agama), semestinya acuan dalam segala hal 

termasuk dalam hal dakwah adalah keteladanan (dakwah bi al-hal). Realitas yang ada 

menunjukkan bahwa permasalahan umat saat ini bukan sekedar mau atau tidak mau mengikuti 

apa yang didakwahkan, tapi jauh lebih penting adalah keteladanan dari tokoh Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengubah wajah umat Islam yang suram diperlukan dakwah islamiyah untuk 

menyembuhkan penyakit dalam tubuh umat Islam. Hingga umat Islam menyadari tugas dan 

fungsinya yang harus dijalankan di muka bumi ini. Dakwah Islamiyah dengan membina kembali 



umat Islam agar memahami Islam secara integral (menyeluruh), tidak sekedar simbol tanpa 

makna. 

 

 

F. Membisniskan Dakwah 

 

Dakwah kontemporer menyahuti isu global yang munkarat telah banyak diupayakan 

oleh kalangan da’i, baik profesional maupun  amatir. Ada yang dengan cara zikir, yang 

membawa pengikut dan jamaahnya ke dalam dunia tangis tersedu-sedu. Pakaian putih 

menutupi jamaahnya, disertai saputangan yang siap menghapus air mata yang meleleh di 

pipinya, karena dalamnya  tangisan. Ulasan-ulasan dakwahnya diperkuat dan dibarengi 

dengan ayat-ayat tentang alam kubur dan hari kiamat yang merindingkan bulu kuduk, 

pentingnya mendoakan dan berbuat baik kepada orang tua, apalagi bila telah meninggal. 

Zikir-zikir paten yang mengikuti modus zikir-zikir tarekat telah menghiasi setiap majelis 

zikirnya. Isak tangis pun silih berganti, raung sesekali meluap, mewarnai doa demi doa.  

 

 Ada juga dengan cara berdakwah lisan dengan untaian kalimat yang indah, sederhana 

tetapi memukau jamaahnya. Contoh-contoh hidup yang keseharian menjadi pilar-pilar 

argumenatasinya. Anggota majelis diatur sedemikian rupa agar selalu meningkatkan 

spritualitas, dengan menenangkan qalbunya (manajemen qalbu atau MQ). Krunya pun 

senantiasa dengan setia mengikutinya, menurut  unit kerja dan usahanya masing-masing. Ada 

yang yang mengurus radio dan Tvnya, ada yang menangani santrinya. Ada yang buka toko, 

restoran, hotel, dan tylor. Ada juga yang mengurus penerbitan buku-buku kecil, kaset, CD, 

bulletin, SMS, internet, bahkan film, dan sebagainya. Semuanya telah mendatangkan uang 

yang luar biasa besarnya kepada sang da’i kondang, karena telah berlaku prinsip kolateral. 

Kelas-kelas pesantrennya dengan beragam strata sosial ekonomi silih berganti mendatangi 

majelisnya, meminta diajarkan spritualitas tinggi. 

 



 Ada juga da’i yang dengan kepiawaian multi media teknologi yang diramu dengan logika 

psikologi Barat berhasil menarik jamaah ratusan bahkan terkadang ribuan audiens mengikutki 

programnya. Bayarannya pun jutaan per orang, yang rata-rata setiap angkatan peserta secara 

kolektif memasukan 2,5 miliyar ke kocek da’inya. Jamaah disuguhkan dengan teori 

kecerdasan spritual, melengkapi teori kecerdasan emosi dan intelegensi manusia. Kepada 

mereka disampaikan bahwa dalam otak manusia ada God Spot. Adakah Allah berspot ? 

Sungguh kecillah tempat Tuhan kalau hanya sebasar spot di kepala manusia! Rukun iman, 

Islam, dan ihsan pun dielaborasi sedemikian rupa agar sesuai dengan al-Quran dan teori 

psikologi, terutama oleh  Daniel Goleman. Audiens terkesima dengan format teknologi 

komputer yang mampu menampilkan cerita penciptaan alam ini, di mana manusia sangat 

kecil, bagaikan debu yang di  padang pasir, bahkan lebih kecil lagi! Manusia dibuat bagaikan 

dalam kuburan, dalam kesendirian. Ayat-ayat kiamat dan kuburan pun melatarbelakangi 

setiap pesannya. Suara keras bergemuruh meliputi rauangan yang hening,. Pancingan tangisan 

pun segera bersahut-sahutan, yang lainnya segera menyusul. 

 

 

Ada juga da’i yang menggunakan cara pengobatan melalui doa spiritualitas, sebagai 

strategi menarik audiens. Ini juga cukup memukau jamaah hingga ribuan, setiap minggu. Ada 

juga da’i yang konseling kejiwaan, terutama jamaahnya para artis. Pokoknya ciri khas model 

da’i tersebut diatas semuanya dengan tangisan. Apakah masyarakat Islam akan dibawa ke 

dunia tangis belaka? Memang ukuran bahwa pesan itu sampai dapat dilihat pada dua sisi yang 

paling mudah. Jika pesannya sedih maka dapat dipastikan jamaah menangis. Begitu juga jika 

pesannya lucu atau mengandung unsur humor maka jamaahnya tertawa. 

 

 Semua da’i tersebut di atas telah masuk dalam acara TV dan radio yang disiarkan secara 

lokal dan nasional, menjadi acara yang menempati rating tinggi. Iklan pun berebutan 

memasuki sela-sela dakwahnya, sekalipun dengan bayaran mahal. Pertanyaannya kemudian 

bahwa apakah ini dilakukan dalam rangka bisnis dakwah, Ataukah  ini dilakukan antara lain 

dalam rangka melawan kemunkaran.  



 Persoalan lain adalah apakah dakwah-dakwah seperti ini hanya fenomenal, bagaikan 

popularnya seorang  artis, yang punya keterbatasan masa dan massa pengagum. Apakah 

dakwah seperti ini tidak lebih semacam hiburan jiwa dan hati yang galau dan kalut yang 

diliputi gundah gulana, yang konon kabarnya digandrungi oleh manusia-manusia yang risau 

dengan kekosongan jiwa dan spritualtas. Jadi, tak ubahnya semacam mendengarkan lagu atau 

menonton film tertentu. Kaset lagu, video cassettes, CD,VCD,DVD, Internet, dan film atau 

acara TV yang didengarkan dan ditonton oleh fansnya, yang kemudian segera melupakan apa 

yang baru saja didengarkan dan ditontonya. 

 

Walhasil, dakwah seperti ini tampaknya tak berhasil mengubah sikap dan tingkah loaku 

manusia. Hatta kepada al-munkarat! Mereka tak melahirkan manusia-manusia yang komit, 

konsisten, akauntibel, transparent, inteligent, dan komunikatif. Apakah dakwah seperti itu 

membawa kepada kesadarn akan pentingnya mem-pelajari dan menemukan sains baru, 

teknologi baru, yang dapat merangsang jamaah untuk menciptakan saintek yang layak opasar 

layak jual, yang belum pernah diiptakan oleh manusia lain. Hanya dengan begini, seorang 

da’i akan berhasil mendakwakan bisnis, karena temuan jamaahnya diberbagai disiplin ilmu 

dan cabang teknologi baru, bisa dijual ke orang lain. Bukan sebaliknya: membisniskan 

dakwah, atau menjual ayat Allah Yasytaruuna ayatillah tsamanan qalila. 

 

Teknomogi komunikasi ternyata bisa membuat orang beribadah kepada Allah, dan senantiasa 

menhindari larangannya. Telah dirasakan perlunya teknologi dan sains temuannya yang 

mampu kengkounterbalans teknologi pornography yang dianggap tidak islami, teknologi yang 

mampu menghalangi umat dari perbuatan KKN, manipulasi, mark-up, money laudering, 

human rights abuse, marginalisasi, otoritarian, kolonialisasi internal, pembuhunan kultural 

dan kemanusiaan serta species alami, dst. Paling tidak sebuah temuan mampu menemukan 

sistem agar orang tak bisa leluasa melakukan pelanggaran kemuanisaan dan ketuhanan. 

 

G. Dakwah dan Respon Komoderenan 

 



 Dakwah perlu diformat ulang. Umat Islam perlu merancang ulang pemahaman atas 

dakwah yang dijalankan, mesti mengetahui makna dan tujuan dakwah yang mereka lakukan. 

“Mestinya dakwah merupakan kegiatan yang mendorong pencapaian kemajuan dunia namun 

berlandaskan agama. Jadi dakwah itu bukan hanya mengaji”. 

 Dengan pemahaman itu dakwah bisa dilakukan dengan membangun lembaga pelatihan 

yang bertujuan untuk menyiapkan generasi muslim yang sejahtera secara duniawi yang sekaligus 

memiliki moralita agama. Ini lebih baik hasilnya dibandingkan dakwah sdelama ini yang hanya 

menekankan pada kehidupan akhirat. 

 Program dakwah yang mungkin bisa dilakukan, adalah dengan menyiapkan  anak-anak 

untuk mendapatkan keterampilan hidup. Ini dilakukan agar mereka mampu bersaing secara 

duniawi dan mereka pun memiliki dasar moral agama yang kuat. Ia beranggapan langkah ini 

akan lebih memberikan damopak yang kuat dibandingkan cara konvensional.  

 Ahmad Watik Pratiknya, menyatakan bahwa dakwah memang harus diformat untuk vbisa 

menghadapi tantangan zaman. Ini berarti bahwa dakwah tak hanya digunakan untuk 

merehabilitasi dampak kemungkaran akibar perkembangan zaman tetapi juga bisa dijadikan 

sebagai determinan dalam mengendalikan perkembangan zaman. 

 Menurut Ahmad ada lima ciri dan esensi perkembangan zaman atau globalisasi yang 

perlu diperhatikan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan dakwah;  

1. Terjadinya proses transfer nilai yang intensif dan ekstensif. 

2. Terjadinya transfer teknologi yang masif dengan berbagai akibatnya 

3. Terjadinya mobilitas dan kegiatan umat manusia yang tinggi dan padat 

4. Terjadinya kecenderungan budaya global kontemporer yaitu kehidupan yang 

materialistis, hedonistik, maupun pengingkaran terhadap nilai-nilai agama 

5. Krisis sosok keteladan bagi bangsa. Hal ini karena figur-figur yang muncul sulit 

memberikan tauladan dan kurang amanah, terutama sebagai figur untuk generasi 

penerus. Justru yang muncul saat ini sosok-sosok yang tidak amanah, dan tidak 

mempunyai budaya malu.  
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