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ABSTRAK 

Nama : Hastuti  

NIM : 80100220015 

Judul : Kompetensi Mubalig Dalam Berdakwah (Studi Dewan Pimpinan 

Daerah) [DPD] Wahdah Islamiyah Makassar 

 

 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kompetensi mubalig dalam 

berdakwah pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar? 

Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah 

atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana kompetensi subtantif mubalig dalam 

berdakwah pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar? 2) Bagaimana kompetensi 

metodologis mubalig dalam berdakwah pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

komunikasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua DPD Wahdah 

Islamiyah Makassar, Sekertaris DPD Wahdah Islamiyah Makassar, Ketua Bidang 

Dakwah, Mubalig, Muballigat, dan Mad’u. Selanjutnya, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancaran dokumentasi, dan penelususran 

referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kompetensi subtantif Mubalig yang 

tergabung pada Dewan Pimpinan Wahdah Islamiyah Makassar sudah baik, ini 

terlihat dari jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh para Mubalig berada pada strata 3, 

strata 2, strata 1, dan paling rendah SMA, bahkan ada beberapa diantaranya yang 

sudah bergelar guru besar. Selain itu Mubalig yang tergabung dalam Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar adalah orang-orang yang 

memang mengenyam Pendidikan pada Universitas-Universitas Islam baik dalam 

maupun luar negeri. Sedangkan dari segi Kompetensi metodologis Mubalig yang 

tergabung pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar sudah 

baik, hal ini terlihat dari kemampuan para Mubalig dalam mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi di tengah umat dengan memperhatikan beberapa poin 

penting diantaranya kondisi lingkungan, baik itu masyarakat desa ataupun perkotaan, 

faktor usia, latar belakang Pendidikan, dan yang terakhir faktor fisikologis 

masyarakat.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam hal pengembangan kompetensi 

subtantif mubalig yang tergabung pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar adalah 

perlu dibuatnya satu standar secara tertulis yang menjadi patokan secara 

kelembagaan, misalnya saja dalam hal pengetahuan pengembangan metode dakwah, 

baik itu pengetahuan tentang tehnologi sebagai media dakwah maupun komunikasi 

sebagai sarana dakwah. 2) Dalam hal pengembangan kompetensi metodologis 

Mubalig, maka Lembaga Wahdah Islamiyah perlu mengadakan pelatihan terkait 

penggunaan teknologi sebagai media dalam berdakwah.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong 

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, menyebarkan 

prinsip- prinsip Islam. Maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dengan 

kegiatan dakwah yang dilakukannya. Karena itu, Alquran menyebut kegiatan 

dakwah dengan istilah ahsanu qaula (perkataan yang baik),
1
 dengan kata lain dapat 

dipahami bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan 

agama Islam. Terlebih lagi di era globalisasi saat ini, dimana berbagai arus 

informasi masuk begitu cepat dan instan tidak terbendung, kegiatan dakwah sangat 

dibutuhkan oleh Umat Islam. 

Pelaksana kegiatan dakwah yaitu mubalig dan mad’u, dimana keduanya 

merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan dakwah, dan 

keduanya adalah hal yang tidak boleh terpisahkan, dimana keduanya memiliki 

keterkaitan satu sama lain.
2
 

Maka dari itu, di sinilah kenapa perlu menyiapkan para mubalig yang 

profesional. Profesionalisme seorang mubalig dapat diukur dari kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang mubalig. Dalam bukunya Nawari Ismail, disebutkan bahwa 

secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang subyek 

dakwah yaitu “komptensi substantif dan kompetensi metodologis.”
3 

                                                           
1Muhammad Asdar, “Strategi Dakwah Di Era New Normal” Institut Agama Islam Negeri 

Parepare Press, (2020), h. 1. 

2Putriany, “Pengaruh Kompetensi dan Popularitas Terhadap Minat Mhasiswa IAIN Bone 

Dalam Mengikuti Kegiatan Dakwah”, Tesis, (UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 1.  

3Nawari Ismail, Metode Dakwah (Jakarta: Pelita, 2011), h. 29. 
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Kompetensi mubalig adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang mubalig agar mereka berdakwah dengan baik. Kompetensi yang 

dimaksudkan adalah keluasan wawasan akan ajaran agama Islam, keberagaman 

ilmu pengetahuan umum, dan keterampilan yang cukup dalam pelaksanaan 

dakwah. Dengan demikian, kompetensi seorang mubalig adalah bentuk 

penggambaran yang ideal dan merupakan hal penting yang harus dimiliki.
4
 

Jika kita melihat kembali realita di masyarakat, ternyata ada beberapa hal yang 

memicu permasalahan dakwah semakin kompleks. Diantaranya, para tokoh agama 

ataupun mubalig hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam tanpa melakukan 

evalusi dan memikirkan bagaimana keberhasilannya. Dengan kata lain, dari 

tanggung jawab akan keberhasilan dakwah yang dilakukan. Padahal berdakwah 

tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi perlu juga perencanaan yang 

matang agar dakwah yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal. 

Dengan artian seorang mubalig hendaknya tidak boleh memukul rata aktivitas 

dakwahnya. Untuk dapat meminimalisir problematika Islam yang semakin 

kompleks maka perlu adanya perencanaan dakwah yang profesional. Salah satunya 

adalah dengan mempersiapkan subyek dakwah (mubalig). Sebuah rencana dan 

strategi yang baik tidak akan berjalan dengan baik manakala para pelakunya tidak 

memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni. Menurut Munir Mulkhan, 

“pelaku dakwah bukan hanya seorang mubalig, tetapi juga harus ada perencana dan 

pengelola dakwah. Ketiganya dapat disebut sebagai mubalig.
5
 

Kompetensi mubalig menurut Nawawi dapat diartikan sebagai suatu 

                                                           
4Nawawi, “Kompetensi Juru Dakwah”, Jurnal Komunika Dakwah dan Komunikasi, Vol.  

 Komunika 3, no 2 (2009): h. 4. 

5Munir Mulkhan, Metode Dakwah Kontemporer (Jakarta: Bina Ilmu, 2011), h. 164. 
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pengetahuan, pemahaman, perilaku serta keterampilan tertentu yang harus dimiliki 

oleh seorang mubalig. Sehingga dengan kemampuan tersebut seorang mubalig 

mampu melakukan dan menyelesaikan tugasnya yang di embannya dengan baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi bagi seorang mubalig adalah 

sesuatu yang ideal dan menjadi target yang seharusnya mereka penuhi.
6
 

Mc Ashan, sebagaimana dikutip oleh E. Mulyasa, mengartikan kompetensi 

sebagai berikut: 
 

Is a knowledge, skills, and abilities or capabilities the exent aperson 

achhiewes, which become part ofhis or her being to the exent he or she can 

satisfactorily permorm particular cognitive, afective and psychomotor 

behaviors
7
 

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kompetensi 

mubalig adalah pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta ketrampilan tertentu yang 

harus dimiliki seorang dai agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. 

Dengan demikian, kompetensi bagi seorang mubalig adalah suatu penggambaran 

yang ideal, sekaligus sebagai target yang harus mereka penuhi.
8
 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mubalig menurut Munir Mulkan 

ada dua yaitu, kompetensi subtantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi 

subtantif yang dimaksud berkaitan dengan sifat-sifat yang harus melekat pada diri 

                                                           
6Nawawi, “Kompetensi Juru Dakwah”, Jurnal Komunika Dakwah dan Komunikasi, Vol. 

3, No. 2 (2019): h. 290.  

7E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Rosda, 2002), h. 38. 

8Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi, h. 237. 
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seorang mubalig.
9
 

Kompetensi metodologis berarti kemampuan yang berkaitan erat dalam bidang 

perencanaan dan metodelogi mubalig. Di mana seorang mubalig harus mampu 

menganalisis masalah serta menganalisis objek dakwah. Kompetensi ini disebut juga 

sebagai kemampuan profesionalitas mubalig.
10

 atau "berluasan" yang menakrifkan 

usaha memperluaskan penyebaran agama oleh orang yang bergelar mubalig”.
11

 

Seorang mubalig merupakan salah satu unsur dakwah yang sangat 

menentukan. Akan tetapi tidak semua mubalig sukses dan efektif di dalam 

berdakwah. Wajib bagi seorang mubalig memiliki derajat yang mulia, misalnya 

bersifat terpercaya, terhormat, kaya pengalaman, dan jujur. Sebaliknya yang 

terpilih dari mereka adalah orang-orang yang ahli dalam dakwah, luwes, fasih, dan 

cerdas, sebagaimana keharusan untuk belajar dan bagus cara berpikirnya.
12

 

Orang yang menjalanklan tugas dakwah ini sering disebut dengan mubalig atau 

juru dakwah. Dimana mubalig ialah ahli kumpulan agama yang dihantar ke luar 

negeri untuk menyebarkan ajaran agama mereka melalui dakwah, ajaran, khidmat 

sosial dan sebagainya. Perkataan "mubalig" berasal dari bahasa Arab yaitu, غالبم  yang 

bermaksud "berlebihan" Peranan seorang mubalig dalam kehidupan bermasyarakat 

setidaknya dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih bernilai dengan 

kehidupan Islam atau juga dengan hadirnya mubalig di tengah masyarakat “dapat 

dijadikan sebagai suri tauladan dalam masyarakat.”
13

 

                                                           
9 Mustopa, “Adab dan Kompetensi Da’i dalam Berdakwah”, Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 106.  

10 Mustopa, “Adab dan Kompetensi Da’i dalam Berdakwah”, Jurnal Dakwah dan 

Komunikasi, Vol. 8, No. 1 (2017), h. 107.  

11Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 

12Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi, (Makassar: 
Alauddin Univestiy Pers, 2011), h. 61. 

13Abdul Aziz Asy Syakhs, Kelambanan dalam Pembinaan Remaja Masjid (Jakarta: Gema 

Insani), h. 25.  
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Seorang mubalig adalah figur yang diteladani oleh mad’u dalam segala aspek 

kehidupannya, baik itu tingkah laku maupun geraknya. Mubalig seperti seorang 

quide atau pemandu bagi orang-orang yang memiliki harapan untuk memperoleh 

keselamatan di dunia dan di akhirat. Sehingga, semakin mereka memiliki 

kemampuan yang professional maka semakin meningkat pula keberhasilan tugas 

dakwah yang dilakukannya. Dari hal tersebut, kita bisa melihat jika kompetensi 

merupakan factor penting yang harus dimiliki oleh seorang mubalig, karena 

kompetensi yang mumpuni akan mempengaruhi minat mad’u dalam mengikuti 

proses dakwah.
14

 

Islam merupakan ajaran kebenaran yang tidak hanya wajib untuk diaplikasikan 

dalam kegiatan sehari-hari, ajaran Islam juga harus disampaikan atau didakwahkan 

kepada seluruh umat manusia.
15

 Menurut Quraisy Shihab, dakwah adalah menyeru 

atau mengajak kepada keinsyafan. Selain itu Quraisy Shihab juga berpendapat 

bahwa dakwah adalah mengubah situasi dari situasi yang tidak baik menjadi situasi 

yang lebih baik lagi serta lebih sempurna, baik terhadap diri sendiri ataupun 

terhadap lingkungan masyarakat.
16

 

Perjalanan dakwah Islam dari mulai zaman Nabi Muhammad saw. Sehingga 

saat ini sudah melalui berbagai proses. Bahkan dakwah Islam menetap di Indonesia 

terhitung sudah dari delapan ratus tahun yang lalu. Masuknya dakwah Islam di 

nusantara tidak serta merta dengan mudah dapat diterima melainkan dengan usaha 

dari para penyebar dakwah yang melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan 

                                                           
14Putriany, “Pengaruh Kompetensi dan Popularitas Terhadap Minat Mhasiswa IAIN Bone 

Dalam Mengikuti Kegiatan Dakwah”, Tesis, (UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 2. 

15 Suna, Retorika Dakwah: Petunjuk Menuju Peningkatan Kemampuan Berpidato 

(Surabaya: Jaudar Press, 2014), h. 88. 

16Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992), h. 194. 
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dialog produktif dalam pergumulan budaya antara nilai-nilai yang telah lama ada 

dengan nilai-nilai baru yang dibawa, hingga pada akhirnya Islam dapat menjadi 

agama “pribumi” di Nusantara. 

Islam di Indonesia memiliki keberagaman yang sarat muatan kebudayaan 

lokal sehingga memperlihatkan potret masyarakat muslim yang memiliki warna 

keislaman yang cukup kental dan beraneka ragam.
17

 Jika melihat keadaan zaman 

globalisasi seperti sekarang ini, yang arus informasi, teknologi, dan ilmu 

pengetahuannya semakin maju, maka tantangan dakwah Islam pun akan semakin 

kompleks. Jalan dakwah akan terasa semakin sulit dan berliku. Oleh karena itu, 

diperlukan orang-orang yang benar-benar siap untuk menjalankan tugas mulia ini. 

Dakwah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam keseluruhan 

ajaran Islam. Dengan dakwah, pesan-pesan ajaran Islam dapat diketahui, dihayati 

dan diamalkan oleh manusia dari generasi ke generasi.
18

 Dakwah menjadi 

kewajiban bagi setiap muslim dalam upaya untuk mengajak atau menyeru manusia 

dalam melakukan kebaikan dan senatiasa menjauhi kemungkaran. Menurut Hamka 

dalam tafsir al-Azhar menjelaskan wal takum minkum ummah telah bermakna: 

hendaklah seluruh umat sadar akan kewajiban melaksanakan dakwah, namun harus 

ada lagi segolongan umat yang menjadi inti dan kerjanya khusus melaksanakan 

dakwah.
19

 

DPD Wahdah Islamiyah yang merupakan bagian dari ormas Wahdah 

Islamiyah itu sendiri, yang bergerak dalam bidang dakwah, baik itu melaui 

                                                           
17 Aripudin Asep, Sosiologi Dakwah (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 5. 

18 Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi (Makassar: 

Alauddin Univestiy Pers, 2011), h. 2. 

19Hamka, Tafsir al-Azhar, Jus IV (Jakarta: Pustaka Panjimas 1981), h.125.  
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pendidikan formal maupun pengkaderan secara umum. Dimana DPD Wahdah 

Islamiyah itu sendiri memiliki visi menjadi ormas Islam terdepan dalam 

memberikan pembinaan dan pelayanan keummatan di Kota Makassar, adapun misi 

mereka yaitu: 1) menegakkan syiar islam dan menyebarkan pemahaman Islam 

yang sesuai dengan Alquran dan As- sunah berdasarkan pemahaman salafussalih, 2) 

membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat 

ta’awun (kerjasama) dan tana’asuh (saling menasehati), 3) mewujudkan 

institusi/lembaga pendidikan, sosial dan ekonomi yang Islami dan berkualitas, 4) 

membentuk generasi Islam yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai 

bidang kehidupan. 

Menilik visi dan misi dari DPD Wahdah Islamiyah itu sendiri, maka secara 

intensif mereka telah menjalankan beberapa program dakwah diantaranya: belajar 

Islam intensif atau yang lebih dikenal dengan tarbiyah, pembelajaran Alquran, 

pelatihan dai dan khatib, pelatihan dan penyelenggaraan jenazah serta ambulan 

gratis dan yang terakhir adalah bakti sosial. Adapun masjid yang telah dinaungi 

oleh DPD Wahdah Islamiyah itu sendiri berjumlah 170. Berangkat dari hal tersebut, 

maka peneliti melihat jika mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islaiyah 

Makassar itu sendiri, memiliki keahlian dan jam terbang yang mumpuni. Sehingga 

dari hal tersebut, maka peneliti ingin menganalisis sejauh mana kompetensi yang 

dimiliki oleh para mubalig yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Wahdah Islamiyah Makassar. 

B. Fokus Peneltian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada kompetensi mubalig dalam berdakwah 

pada DPD Wahdah Islamiyah, dalam hal ini divisi Dakwah dan Kaderisasi pada 
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tahun 2021, yang beralamat di Jl. Raya Baruga Ruko Malino, No. C-24 Antang, 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234. Dalam hal ini 

peneliti memfokuskan pada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh mubalig 

dalam berdakwah, pada divisi dakwah dan kaderisasi di Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD). 

2. Deskripsi fokus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis perlu 

mendeskripsikan beberapa fokus penelitian antara lain sebagai berikut: 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia 

dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik- baiknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kompetensi mubalig 

adalah pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta ketrampilan tertentu yang harus 

dimiliki seorang mubalig agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. 

Dengan demikian, kompetensi bagi seorang mubalig adalah suatu 

penggambaran yang ideal, sekaligus sebagai target yang harus mereka penuhi. Dari 

pengertian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap dua hal yaitu 

kompetensi subtanti dan metodologis. 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

 
1. 

 

 
Kompetensi Subtantif 

Kompetensi Subtantif adalah 

kompetensi yang berhubungan 

dengan kepribadian dan 

pengetahuan dari mubalig itu 

sendiri. 
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2. Kompetensi Metodologis Kompetensi metodologis adalah 

kompetensi yang berhubungan 

dengan strategi dan metode dalam 

mengembangkan dakwah. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan masalah pokok yaitu bagaimana kompetensi mubalig 

dalam berdakwah? Dari masalah pokok tersebut di breakdown ke dalam beberapa 

sub masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kompetensi subtantif mubalig dalam berdakwah pada Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD)? 

2. Bagaimana kompetensi metodologis mubalig dalam berdakwah pada 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)? 

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 

Dari berbagai karya ilmiyah berupa hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan objek 

kajian baik disertasi, tesis, jurnal, maupun literatur pustaka berupa buku yang ada 

kaitannya dengan masalah yang penulis teliti diantaranya: 

1. Jurnal yang ditulis oleh M. Azizul Ilyas dengan judul “kompetensi juru 

dakwah dalam pandangan jama’ah tabligh”. Ia menyimpulkan bahwa: 

Jamaah Tabligh sendiri sesungguhnya telah menggariskan kompetensi 

yang harus dimiliki oleh sorang mubalig, hanya saja dalam praktek 

lapangan mubalig jamaah tabligh tidak diharuskan sudah memiliki ketiga 
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belas kompetensi tersebut sebelum mulai khuruj, tetapi Mubalig 

diharapkan dapat belajar menerapkan dan mewujudkan kompetensi 

tersebut selama khuruj. Dalam pandangan jamaah tablig tujuan kegiatan 

khuruj yang utama bukanlah berdakwah tetapi memberbaiki diri, selama 

seorang mubalig berniat untuk memperbaiki orang lain dengan dakwahnya 

selama itu ia belum mendapatkan manfaat dari apa yang ia lakukan.
20

 

2. Jurnal yang ditulis Hariyanto dengan judul “relasi kredibilitas mubalig 

dan kebutuhan mad’u dalam mencapai tujuan dakwah” ia menyimpulkan 

bahwa: 

Orientasi dakwah bukan berpusat pada kepentingan mubalig 

melainkan kebutuhan mad’u. Namun, hubungan antara mubalig dan mad’u 

tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran penting untuk saling 

memahami dan melengkapi demi tercapainya tujuan dakwah. 

Pada saat mubalig menyampaikan pesan dakwah, mekanisme 

penentuan pesan dan cara penyampaian pesan harus dipahami, agar pesan 

tersebut dapat diterima dengan senang hati oleh mad’u. begitu pun 

sebaliknya, setinggi apapun harapan mad’u terhadap mubalig tetap harus 

memiliki penilaian positif terhadap pesan yang disampaikan mubalig.
21

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Ilham dengan judul “strategi dakwah terhadap 

perubahan social masyarakat di masa wabah covid-19” ia menyimpulkan 

bahwa: 

                                                           
20 M. Azizul Ilyas, “Kompetensi Juru Dakwah dalam Pandangan Jamaah Tabligh”, vol 

2, no 1, (2017): h. 14. 

21 Hariyanto, “Relasi Kredibilitas Da’i dan Kebutuhan Mad’u dalam Mencapai 

Tujuan Dakwah”, vol 18, no 2, (2018): h. 80. 
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Dalam situasi seperti ini strategi dakwah bukan lagi berjalan dari 

rumah-kerumah mengetok dan mengajak berbuat kebaikan tetapi strategi 

dakwah saat ini harus mampu berkolaborasi dengan media ataupun 

lingkungan sekitar, seorang pendakwah tidak lagi menakuti masyarakat 

tentang azab atau neraka, tetapi seorang pendakwah mampu membawa 

situasi dengan diiringi dakwah secara baik artinya apa, situasi saat ini 

adalah kesempatan para mubalig untuk mengajak ataupun memberikan 

nasehat kepada masyarakat bahwa Allah swt., sedang menguji kita dan 

terus memohon ampun kepada-Nya dan mampu kita dari bahwa kita 

adalah hamba Allah swt., yang tak berdaya, jika musibah seperti ini belum 

mampu mebuat kita dasar makan musibah, penyakit apa lagi yang akan 

turun untuk membuat kita sadar diri.
22

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Nawawi dengan judul “kompetensi juru dakwah” 

ia menyimpulkan bahwa: 

Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan 

kemampuannya. Walaupun demikian, harus ada seseorang atau 

sekelompok orang yang menfokuskan dirinya dalam kegiatan dakwah. Pada 

masa sekarang, arus globalisasi, informasi, dan teknologi semakin maju 

tantangan dakwah pun akan kompleks. Oleh karena itu, kegiatan dakwah 

harus direncanakan dengan baik dan dibutuhkan organisasi yang bergerak 

dalam bidang dakwah. 

Para juru dakwah haruslah memiliki kemampuan atau kompetensi 

yang memadai demi tercapainya tujuan dakwah. Kompetensi yang 

dimaksud adalah kompetensi substantif yang meliputi pengetahuan, 

                                                           
22Ilham, “Strategi Dakwah Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Masa Wabah 

Covid-19", (2020): h. 9. 
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pemahaman, penghayatan, serta pengamalan ajaran-ajaran agamanya 

sehingga secara konkrit bisa menjadi contoh bagi umatnya. Di samping 

itu, juru dakwah juga harus memiliki kompetensi metodologis, yakni yang 

berkaitan dengan kondisi dai dengan aspek metodologis. Apabila kedua 

kompetensi tersebut dimiliki oleh juru dakwah insya Allah swt. Jalan 

dakwah akan menuju sukses.
23

 

5. Tesis yang ditulis oleh Putriany dengan judul “pengaruh kompetensi dan 

popularitas mubalig terhadap minat mahasiswa IAIN bone dalam 

mengikuti kegiatan dakwah” ia menyimpulkan bahwa: 

Kompetensi mubalig berpengaru positif terhadap minat mahasiswa 

dengan koefisien regresi sebesar 0,432 dan signifikansi 0,000 (sig <0,05). 

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keahlian yang dimiliki mubalig, maka 

semakin besar minat mahasiswa yang dihasilkan. 

Popularitas mubalig berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat mahasiswa IAIN bone dalam mengikuti kegiata dakwah, dengan 

koefisien regresi sebesar 0,639 dan signifikansi 0,000 (sig <0,05). Hal ini 

berarti semakin tinggi popularitas yang dimiliki seorang mubalig maka 

semakin menunjang minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan dakwah. 

Kompetensi dan popularitas mubalig secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa IAIN bone Salam mengikuti 

kegiatan dakwah, Denham Fhitung > Ftabel yaitu 63.341 > 3.05. nilai Adjusted 

R Square sebesar 0,246. Hal ini berarti kemapuan variable bebas dalam 

menjelaskan variable terikat adalah sebesar 42,6 %, sisanya 57,4% 

                                                           
23Nawawi, “kompetensi Juru Dakwah”, vol 3, no 2, (2009): h. 6. 
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dijelaskan oleh variable lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal 

ini berarti semakin baik tingkat keahlian yang dimiliki mubalig dan 

semakin besar popularitas yang dimiliki mubalig, maka akan menghasilkan 

minat mahasiswa yang tinggi.
24 

Jurnal yang ditulis oleh Sitti Asiyah dengan judul “public speaking 

dan konstribusinya terhadap kompetensi mubalig” ia menyimpulkan 

bahwa: Memberikan kostribusi terhadap kompetensi mubalig dalam 

melakukan aktifitas dakwah. Seorang mubalig kini menjadi lebih mudah 

melaksanakan kegaiatan dakwahnya karena banyaknya bekal yang ia 

miliki.
25

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis kompetensi subtantif mubalig pada Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD). 

b. Untuk menganalisis kompetensi metodologis mubalig pada Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD). 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                           
24Putriany, “Pengaruh Kompetensi dan Popularitas Da’i Terhadap Minat Mahasiswa 

IAIN Bone Dalam Mengikuti Kegiatan Dakwah”, Tesis, (UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 

102. 

25Sitti Asiyah, “Public Speaking dan Kontribusinya Terhadap Kompetensi Dai”, vol 

37, no 2, (2017): h. 212. 
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a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih serta 

nilai akademik dalam pengembangan khasanah keilmuan khususnya yang 

terkait dengan kompetensi subtantif dan metodologis mubalig dalam 

berdakwah. Sangat diharapkan juga dari hasil penelitian ini menjadi referensi 

bagi penelitian yang akan datang dalam relevansinya dengan bentuk-bentuk 

kompetensi yang harus ada pada diri seorang mubalig. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapakan memberikan masukan dalam rangka 

peningkatan kompetensi baik itu secara subtantif maupun metodologis kepada 

para mubalig yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan juga 

menjadi khasanah informasi bagi semua pihak terutama bagi mereka yang 

bergelut dalam dunia dakwah, sehingga dapat memberikan masukan dalam 

rangka mengoptimalisasikan kerja-kerja dakwah. 
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                BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kompetensi dan Ruang Lingkupnya 

Secara etimologi istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris 

“Competency” yang artinya kecakapan atau kemampuan.
1

 Kompetensi bisa 

diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, dan afektif dengan sebaik-baiknya.
2
 

Nur Hidayat menitik beratkan kompetensi pada apa yang dikerjakan bukan 

apa yang seharusnya diikuti. Artinya kompetensi adalah suatu bentuk 

penggambaran kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, 

sehingga mampu melakukan tugas dengan efektif, yang dalam prosesnya selalu 

menuntut profesionalitas dalam memperbaharui dan memperdalam pengetahuan 

serta keterampilannya sesuai tuntutan profesinya.
3
 

Mc Ashan, sebagaimana dikutip oleh E. Mulyasa, mengartikan kompetensi 

sebagai berikut: 

...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities the exent aperson 
achhiewes, which become part ofhis or her being to the exent he or she can 
satisfactorily permorm particular cognitive, afective and psychomotor 
behaviors”

4
 

Kompetensi dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa 

inggris, competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi bisa juga 

diartikan kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki. 

                                                           
1Jhon M. Echols & Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1983), h. 

132. 

2Hasmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur‟an (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 149. 

3Nur Hidayat, Kompetensi Profesional (Materi Presentasi pada 13 Maret 2012), diakses 03 

November 2017. 

4E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Rosda, 2002), h. 38.  
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Sedangkan pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragan aspek, 

tidak saja terkait dengan fisik dan mental tetapi juga dari aspek spiritual.
5
 

Menurut Moeheriono, Spencer mendefinisikan kompetensi sebagai 

“Acompetency is an underliying character ristic of an individual that is causally 

related to criterian referenced effective and or superior performance in a job or 

situation” maksudnya adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau individu yang memiliki 

hubungan kausal atau sebagai keterkaitan dengan kriteria yang dijadikan sebagai 

acuan berkinerja secara efektif dan unggul disuatu tempat kerja atau dalam satu 

situasi tertentu. Penjelasan definisi diatas dapat difahami, makna lain kompetensi 

diantaranya; 

1. Karakteristik dasar (underlying characteristic), yaitu bagian yang mendalam 

dan sudah melekat pada diri seseorang sehingga orang tersebut memiliki suatu 

karakteristik yang dapat diprediksi dalam berbagai keadaan dari tugas 

pekerjaannya. 

2. Hubungan kausal (causally related), yaitu kompetensi dapat digunakan sebagai 

penyebab atau memprediksi kinerja dari seseorang, artinya apabila seseorang 

memiliki kompetensi yang tinggi maka dapat di prediksi bahwa kinerja dari 

orang tersebut juga tinggi (sebagai penyebab). 

3. Kriteria (criterian referenced) yang digunakan sebagai acuan, maksudnya 

kompetensi secara nyata memprediksi seseorang dapat bekerja dengan baik, 

sehingga memiliki ukuran atau standar. 

Spencer berpendapat bahwa kompetensi terletak pada bagian terdalam dari 

manusia dan selamanya tetap ada pada kepribadian yang dapat memprediksikan 

                                                           
5Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar Teori 

dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2012), h. 26. 
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tingkah laku dan performansi secara luas pada berbagai situasi dan tugas pekerjaan 

atau job taks.
6
 

Sedangkan kompetensi menurut Munsyi merupakan kemampuan yang 

diperoleh dari proses pendidikan. Dalam pemahaman lain kompetensi dapat 

diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, serta kemampuan seseorang yang telah 

menyatu dalam dirinya dan menjadi bagian dari dirinya sehingga dapat berperilaku 

dengan kongnitif, afektif dan psikomotorik dengan baik. 

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kompetensi 

mubalig adalah pengetahuan, pemahaman, perilaku, serta ketrampilan tertentu yang 

harus dimiliki seorang mubalig agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. 

Dengan demikian, kompetensi bagi seorang mubalig adalah suatu penggambaran 

yang ideal, sekaligus sebagai target yang harus mereka penuhi.
7
 

Berdasarkan pengertian di atas dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan 

dibutuhkan kompetensi yang sesuai dengan standar yang terkait degan pekerjaan 

tersebut. Standar kompetensi sendiri merupakan perumusan dari kemampuan yang 

seharusnya dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tugas maupun pekerjaan yang 

berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. Standar kompetensi yang dibutuhkan dalam organisasi untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yaitu memberikan informasi untuk 

                                                           
6Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2014), h. 5-6. 

7Abdul Munir Mulkhan, Ideologisasi, h. 237. 
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pengembangan program dan kurikulum serta acuan dalam penyelenggaraan 

pelatihan, penilaian serta sertifikasi.
8
 

Jadi kompetensi atau kemampuan merupakan sesuatu hal yang harus 

dimiliki setiap orang. Dalam melakukan suatu kegiatan sehingga kompetensilah 

yang menjadi bekal dalam mencapai kesuksesan. Kompetensi atau kemampuan 

seseorang dapat digunakan dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan 

dalam upaya menjalankan suatu tugas dengan profesional, efektif dan efisien. 

Adapun jenis-jenis kompetensi diantaranya yaitu: 

a. Kompetensi Kepribadian 

Yaitu merupakan kemampuan seseorang yang dapat mencerminkan 

kepribadian yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa sehingga menjadi teladan bagi 

peserta didik dalam berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi 

kepribadian meliputi: 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil. 

2) Kepribadian yang dewasa. 

3) Kepribadian yang arif. 

4) Kepribadian yang berwibawa. 

5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

b. Kompetensi Profesional 

Yaitu merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, baik itu mengenai penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di 

sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sub kompetensi dalam kompetensi 

Profesional ialah: 

                                                           
8Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, h. 22. 
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1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. 

2) Menguasai struktur dan metode keilmuan. 

c. Kompetensi Sosial 

Kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua/wali peserta didik serta 

masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan bernagai potensi yang 

dimiliki. Sub kompetensi daalam kompetensi pedagogik mencakup: 

1) Memahami peserta didik secara mendalam. 

2) Merancang pembelajaran. 

3) Melaksanakan pembelajaran. 

4) Merancang dal melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya. 

e. Manfaat Kompetensi 

Dalam hal ini konsep kompetensi menjadi semakin populer dan sudah 

banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan 

yaitu:
9
 

1) Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. 

2) Alat seleksi karyawan. 

3) Memaksimalkan produktivitas. 

4) Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. 

                                                           
9Ruky “Dalam Sutrisno”, (2010). 
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5) Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. 

6) Dan menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. 

Sedangkan Menurut Prihadi manfaat kompetensi adalah: 

a) Prediktor kesuksesan kerja. Model kompetensi yang akurat akan dapat 

menentukan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan apa saja yang 

dibutuhkan untuk berhasil daalam suatu pekerjaan. Jika seseorang pemegang 

posisi mampu mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan pada posisinya 

maka ia bisa diprediksikan akan sukses. 

b) Merekrut karyawan yang andal. Jika telah berhasil ditentukan kompetensi apa 

saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah dapat dijadikan 

kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru. 

c) Dasar penilaian dan pengembangan karyawan. Identifikasi kompetensi 

pekerjaan yang akurat juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kemapuan 

seseorang.
10

 

f. Karakteristik Kompetensi 

Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu: 

1) Motif-motif (motives), sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan di 

inginkan, sehingga seseorang melakukan suatu bentuk tindakan. 

2) Ciri-ciri (traits), karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi 

atau informasi 

3) Konsep diri (self-concept), sikap dan nilai atau gambaran tentang diri sendiri. 

4) Pengetahuan (knowledge), informasi yang dimiliki seseorang dalam area 

spesifik tertentu 

                                                           
10 Nelson Pomalingo dkk, International Leadership Conference (Gorontalo: Ideas 

Publishing, 2013), h. 26. 
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5) Keterampilan (skill), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik 

atau tugas mental tertentu. 
 

B. Kompetensi Subtantif dan Metodologis Mubalig 

1. Kompetensi Subtantif 

Mubalig adalah seseorang yang mengajak, menyeru, merubah keadaan 

kepada kebaikan berdasarkan indikasi yang digariskan oleh agama Islam. Seorang 

muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah, jika melihat keragaman masyarakat 

muslim dengan penguasaan ilmu, kemampuan dan profesi maka siapa saja orang 

muslim dapat melaksanakan peran mubalig sesuai dengan profesi dan bidangnya 

masing-masing tanpa harus berdakwah di mimbar-mimbar. Seorang dokter, 

cendekiawan (ulama‟), teknologi, dan lain sebagainya dapat menyampaikan 

dakwah melalui bidang keahlian masing-masing. Hal tersebut dapat diarikan 

sebagai dakwah kontemporer, yaitu sebagai upaya rekonstrurksi masyarakat 

berdasarkan cita-cita sosial Islam. Untuk itu, perlu adanya mubalig yang berkualitas 

dan profesional dan mampu memberikan alternativ jawaban untuk permasalahan 

masyarakat di era globalisasi, sekurang- kurangnya mencakup kompetensi subtantif 

dan kompetensi metodologis.
11

 

Kompetensi substantif ini berkaitan dengan penguasaan seorang mubalig 

terhadap doktrin Islam secara utuh dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas dakwah. Penguasaan terhadap ajaran-

ajaran Islam menjadi sangat penting, karena doktrin Islam inilah yang selanjutnya 

akan dijadikan sebagai isu sentral dalam berdakwah. Abdullah Nashih Ulwan 

dalam bukunya „Tsaqafah Daiyyah‟ sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin
12

 

                                                           
11Yogi Sulaiman, “Kompetensi Da‟i”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 3, No. 2 

(2019). 

 12Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 83. 
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mengemukakan bahwa setiap da‟i atau aktivis dakwah harus memiliki kelengkapan 

pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan dakwah. Kelengkapan 

pengetahuan tersebut antara lain: 

1. Tsaqafah Islamiyah, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan Alquran, 

tafsir, sunnah nabawiyah, ilmu tauhid, fikih dan ushul fikih, ilmu tarbiyah 

dan akhlak, serta nizham (sistem) Islam, yaitu aturan Islam yang 

berhubungan dengan semua bidang kehidupan (walaupun hanya garis 

besarnya saja). 

2. Tsaqafah tarikhiyyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa sejarah, memahami makna suatu peristiwa secara jernih untuk 

dijadikan sebagai pelajaran dalam melaksanakan tugas amar ma‟ruf dan 

nahi munkar. 

3. Tsaqafah lughawiyah wa al-adabiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan 

dengan Bahasa Arab, agar dengannya bisa memahami dengan baik 

kandungan Alquran dan sunnah Nabi, serta sumber ilmu Islam lainnya 

yang sebagian besar mempergunakan Bahasa Arab. 

4. Tsaqafah insaniyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku 

manusia. Dakwah yang dilakukan akan memberikan hasil yang optimal 

manakala para da‟i mengetahui secara pasti kondisi sasaran dakwahnya. 

Kondisi objektif mad‟u yang perlu diketahui, antara lain: minat dan 

kecenderungannya, tingkat pengetahuannya, latar belakang budayanya, 

dan sebagainya. 

5. Tsaqafah „ilmiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan metode 

keilmuan dalam perspektif Islam, seperti: prinsip pengkajian Islam, cara 

memperoleh ilmu pengetahuan (epistemologi), obyek pengetahuan 
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(ontologi), dan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan (aksiologi). 

6. Tsaqafah waaqiyah, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah 

kekinian, yaitu masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam dan umat 

manusia secara keseluruhan dewasa ini.  

Kompetensi substantif ini juga berkaitan dengan penguasaan seorang da‟i 

terhadap materi-materi dakwah. Pada dasarnya materi dakwah adalah seluruh 

rangkaian ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah yang sesuai dengan fitrah dan 

kebutuhan manusia. Materi dakwah yang dikemukakan dalam Alquran berkisar 

pada tiga masalah pokok, yaitu: akidah, akhlak, dan hukum.
13

 

 Dalam Alquran, materi-materi dakwah digambarkan secara umum berupa: 

pertama, pengarahan-pengarahannya untuk memperhatikan alam raya; kedua, 

peristiwa-peristiwa masa lalu yang dikisahkannya; ketiga, pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan atau semacamnya yang dapat menggugah hati manusia untuk 

menyadari diri dan lingkungannya; dan keempat, janji-janji dan ancaman-ancaman 

duniawi dan ukhrawi. 

Slamet Muhaemin Abda, mengklasifikasikan bahwa secara umum 

kandungan pokok Alquran meliputi: pertama, aqidah, yaitu masalah-masalah yang 

berkaitan dengan keyakinan (keimanan), baik mengenai iman kepada Allah, iman 

kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada rasul, iman kepada 

hari akhir dan iman kepada qodho dan qodar. Bidang-bidang ini biasanya menjadi 

pokok bahasan dalam ilmu tauhid; kedua, ibadah, yaitu ibadah khusus kepada Allah. 

Ibadah tersebut meliputi: shalat, puasa, zakat, haji, sedekah, jihad, nadzar dan 

sebagainya. Bidang-bidang ini biasanya menjadi pokok bahasan dalam fiqh; ketiga, 

                                                           
 13 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an: Peran dan Fungsi Al-Qur‟an dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1997), h. 193. 
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muamalat, yaitu segala sesuatu yang diajarkan untuk mengatur hubungan antara 

sesama manusia seperti: masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya; 

keempat, akhlaq, yaitu pedoman norma-norma kesopanan dalam pergaulan hidup 

sehari-hari; kelima, sejarah, yaitu riwayat-riwayat manusia dan lingkungannya 

sebelum datangnya Nabi Muhammad saw.; keenam, dasar-dasar ilmu dan teknologi, 

yaitu petunjuk-petunjuk singkat yang memberikan dorongan kepada manusia untuk 

mengadakan analisa dan mempelajari isi alam dan perubahan-perubahannya.
14

 

 M. Hafi Anshari menyebutkan, bahwa Alquran dan sunnah itu pada 

pokoknya mengandung tiga prinsip, yakni: pertama, akidah, yaitu menyangkut 

sistem keimanan terhadap Allah SWT. yang menjadi landasan yang fundamental 

dalam keseluruhan aktivitas seorang muslim, baik yang menyangkut masalah 

mental maupun tingkah lakunya; kedua, syariat, yaitu serangkaian ajaran yang 

menyangkut aktivitas umat Islam di dalam semua aspek hidup dan kehidupannya 

dengan menjadikan halal dan haram sebagai barometer; ketiga, akhlak, yaitu 

menyangkut tata cara berhubungan baik secara vertikal dengan Allah, maupun 

secara horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Allah.
15

 

Disamping materi-materi di atas, isu dan materi dakwah yang lain yang 

perlu mendapat perhatian serius adalah menyangkut pemenuhan kebutuhan primer 

sasaran dakwah, seperti: sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Hal ini perlu 

mendapat perhatian, karena kemiskinan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk 

menyebarkan agamanya dan memurtadkan umat Islam.
16

 

                                                           
 14Slamet Muhaemin Abda, Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah (Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), h. 47. 

 15M. Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengamalan Dakwah (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 

146. 

 16Ahmad Watik, Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai dan Realitas (Yogyakarta: 

Majlis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1988), h. 26. 
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 Materi-materi dakwah di atas saling terkait antara yang satu dengan yang 

lainnya. Dalam menerapkan materi-materi dakwah tersebut haruslah memenuhi 

tahapan-tahapan, yaitu dari yang paling mendasar sampai kepada pengaktualisasian 

ajaran-ajaran Islam baik dalam bentuk ibadah ritual maupun berupa perilaku 

duniawi. 

 Sirah nabawiyah mengajarkan bahwa materi pertama yang menjadi 

landasan utama ajaran Islam adalah masalah yang berkaitan dengan pembinaan 

aqidah. Karenanya, materi dakwah yang pertama-tama harus ditanamkan kepada 

sasaran dakwah adalah aspek aqidah, sebab aqidah (keimanan) ini diturunkan lebih 

dahulu sebelum diturunkannya perintah dan ajaran Islam tentang ibadah, syariat 

dan muamalat.
17

 

Materi aqidah menjadi pijakan utama bagi materi-materi dakwah lainnya, 

termasuk ketika mendakwahkan Islam kepada kelompok non-Islam, karena 

sesunguhnya setiap manusia yang terlahir ke alam dunia telah memberikan 

pengakuan akan ke-Esaan Allah SWT. Menanamkan aqidah Islam kepada mereka 

berarti meneguhkan kembali persaksian tauhid yang pernah diikrarkannya. Dalam 

kaitan ini, Allah SWT. berfirman dalam QS. al-A‟raf: 172 

ۡقَۡۡوَإرِۡ  ۡۖ  ٌ ذُۡثشَِثنُِّ ۡأىَغَ   ٌ ۡأَّفغُِهِ ٓ  ً ۡػَيَ  ٌ هَذهَُ ۡوَأشَ   ٌ ََّزهَُ ۡرسُِّ  ٌ ِۡظُهُىسِهِ ٍِ ۡ ًَ ۡءَادَ ٍٓ ۡثَِْ ِۢ ٍِ بىىُاْۡأخََزَۡسَثُّلَۡ

ۡ ًَ ۡأَُۡرقَىُىىُاَْۡىَ 
ٓۚٓ ّبَ ۡشَهِذ   ً خِۡثيََ ََ قَُِ 

َِۡۡٱى  فِيُِ زاَۡغَ  ۡهَ   ِ ٧ٕۡۡٔۡإَِّّبۡمَُّْبۡػَ
Terjemahnya:  

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

                                                           
 17Fathi Yakan, Kaifa Nad‟u Ila al-Islam, diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution dengan 

judul Menuju Kepada Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 19. 
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terhadap ini (keesaan Tuhan)"
18

 

Sebenarnya orang-orang kafir pun percaya bahwa Allah itu ada. Karena 

mereka tidak mengakui keberadaan Allah SWT., maka mereka disebut sebagai 

orang-orang kafir yang berarti mengingkari apa yang seharusnya mereka percayai. 

Allah SWT. berfirman dalam QS. Luqman: 25 

ۡۡوَىئَِِ ۡخَيقََ  ِ ٍَّ ۡ زهٌَُ دِۡعَأىَ  ىَ   ََ ضَۡوَۡۡٱىغَّ سَ  ۡۡٱلۡ  َِّ ُۚۡٓىَُقَىُىُ ۡقُۡۡٱللَّ ذُۡوِ  َ حَ ۡۡٱى  َُ ى َُ يَ َۡؼَ  ۡلََ  ٌ ثشَُهُ ۡأمَ  ۡثوَ  ِٓۚ لِلَّ

ٕ٢ۡۡ
Terjemahnya:  

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". 

Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui.
19

 

Karena itu, mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia baik yang 

muslim maupun kepada kelompok non-muslim merupakan kewajiban yang harus 

ditunaikan. Materi dakwah yang pertama-tama harus ditanamkan kepada mereka 

adalah materi aqidah. Akidah yang dimaksud bukan semata-mata berkaitan dengan 

eksistensi dan wujud Allah swt., karena hal itu memang merupakan fitrah manusia, 

bahkan orang kafir pun percaya akan adanya Allah swt., akan tetapi akidah yang 

menumbuhkan kesadaran yang dalam dan dimanifestasikan dalam bentuk ucapan, 

pikiran, dan tindakan. Penanaman aqidah yang mantap diyakini dapat menjadikan 

mad‟u berpegang teguh kepada Islam dan membuat mereka bersedia membela dan 

berkorban untuk menegakkan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.  

Menurut Abdul Munir Mulkhan, kompetensi mubalig dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi 

substantif berupa kondisi mubalig dalam dimensi idealnya. Secara garis besar ada 

                                                           
18

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 173. 

19
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 413. 
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tujuh kompetensi substantif atau kompetensi dasar bagi seorang mubalig: 

1. Pemahaman agama Islam secara cukup, tepat dan benar: tugas seorang 

mubalig adalah menyebarkan agama Islam ke tengah masyarakat. Semakin 

luas pengetahuan agama seorang mubalig, semakin banyak ia mampu 

memberikan ilmu kepada masyarakat. Di samping itu, pemahaman Islam 

haus tepat dan benar. Artinya, berbagai bid‟ah, kufrat, dan tahayul yang 

sering kali ditempelkan oleh Islam harus dihilangkan sama sekali. 

2. Pemahaman hakikat gerakan dakwah: gerakan dakwah adalah amar 

ma‟ruf nahi munkar dalam menampilkan ajaran Islam di tengah-tengah 

masyarakat yang senantiasa dikembalikan pada sumber pokok ajarannya, 

yaitu Alquran dan al- Hadis. Gerakan dakwah ini merupakan suatu alat, 

bukan tujuan. Perjuangan untuk menegakan amal shalih di zaman modern 

tidak mungkin dilakukan kecuali dengan organisasi yang rapi dan modern. 

3. Memiliki akhlak al karimah: setiap da‟i harus memiliki akhlak yang mulia 

karena mereka akan dijadikan panutan oleh masyarakat. la akan selalu 

diikuti oleh umat. Oleh karena itu, akhlak al karimahharus menjadi 

pakaian sehari-hari para mubalig. 

4. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan umum yang relatif luas: agar 

para mubalig mampu menyuguhkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik. 

Seorang mubalig haruslah memiliki pengetahuan umum yang relatif luas. 

Dimana pada kenyatannya, para mubalig yang efektif adalah mereka yang 

memiliki pengetahuan yang cukup luas. 

5. Mencintai audiens dengan tulus: pada dasarnya, para mubalig adalah 

pendidik umat. Oleh karena itu, sifat-sifat pendidik yang baik seperti 

tekun, tulus, sabar, dan pemaaf juga harus dimiliki oleh para juru dakwah 
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atau mubalig. 

6. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik: menyampaikan pesan-pesan 

ajaran Islam tidak berhasil dengan baik jika seorang da‟i atau mubalig 

tidak memahami lingkungan atau ekologi sosial-budaya dan sosio-politik 

yang ada. Tabligh Islam tidak dapat dilepaskan dari setting 

kemasyarakatan yang ada. Di sinilah mubalig harus jeli dan cerdas 

memahami kondisi umat sehingga pesan-pesan Islam dapat tersampaikan 

dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 

7. Memiliki rasa ikhlas liwajhillah: seorang mubalig harus memiliki 

semboyan, “Kami bertabligh kepadamu semata-mata hanya karena Allah 

swt. Kami tidak meminta imbalan darimu dan tidak pula kami mengharap 

pujian”. Semboyan ini perlu menjadi niat dalam melaksanakan dakwah 

Islam. Jika keikhlasan telah menjadi dasar dalam berdakwah, maka 

rintangan, hambatan, dan penghalang apapun yang dihadapi tidak menjadi 

hal yang memberatkan dan tidak akan membuat putus asa baginya.
20

 

Kompetensi-kompetensi substantif di atas adalah sesuatu yang wajib 

dimiliki oleh seorang mubalig. Kompetensi tersebut adalah kompetensi dasar yang 

harus ada pada diri setiap mubalig. 

2. Kompetensi Metodologis 

Seorang mubalig juga harus memiliki kompetensi metodologis, yaitu 

sejumlah kemampuan yang harus dimilki oleh seorang mubalig yang berkaitan 

dengan masalah perencanaan dan metodologi dakwah. Dengan ungkapan lain 

kompetensi metodologis adalah kemampuan yang ada dalam diri seorang mubalig, 

yang dengan kemampuan tersebut, ia mampu membuat perencanaan dakwah yang 

                                                           
20Nawawi, “Kompetensi Juru Dakwah”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.3, No.2. h. 

5. 
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akan dilakukannya dengan baik, sekaligus mampu melaksanakan perencanaan 

tersebut.
21

 

Kompetensi metodologis ini berkaitan dengan kemampuan teknis yang 

harus dimiliki oleh seorang da‟i dalam mengoperasionalkan tugas-tugas dakwah. 

Kompetensi metodologis ini berhubungan dengan cara-cara apa yang dapat 

ditempuh sehingga aktivitas dakwah yang dilakukan dapat mencapai tujuan-tujuan 

dakwah secara efektif dan efisien. Kemampuan teknis ini meliputi beberapa aspek, 

antara lain: 

a. Kemampuan Memilih Metode Dakwah Yang Tepat 

 Metode dakwah adalah cara yang digunakan untuk mengajak manusia 

kepada Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya, baik dilakukan 

secara individu maupun secara berkelompok
22

. Dengan kata lain, metode dakwah 

merupakan cara yang ditempuh oleh para da‟i dalam melaksanakan tugas-tugas 

dakwah. Metode dakwah ini berkaitan dengan kemampuan seorang da‟i dalam 

menyesuaikan materi dakwahnya dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah serta 

tujuan yang hendak dicapai. 

 Dari segi cara penyampaian (tabligh/komunikasi Islam), metode dakwah  

dapat dibedakan atas: metode yang bersifat satu arah (one way communication), 

seperti metode ceramah dan metode yang bersifat dua arah (two way 

communication), seperti metode diskusi. Dari segi jumlah audiens metode dakwah 

terbagi atas: dakwah perorangan (dakwah fardhiyah), yaitu dakwah yang dilakukan 

terhadap seseorang secara langsung dan dakwah kelompok (dakwah jamaah), yaitu 

dakwah yang dilakukan terhadap kelompok tertentu. 

Metode dakwah menyangkut bagaimana seharusnya dakwah itu harus 

                                                           
21Nawawi, “Kompetensi Juru Dakwah”, h. 5. 

 22Nasaruddin Razak, Metodologi Dakwah (Semarang: Toha Putra, 1976), h. 2. 
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dilaksanakan
23

. Dakwah yang hanya berorientasi pada cita-cita dakwah semata, 

tanpa memperhatikan faktor lain termasuk sasaran dakwah akan melahirkan dai 

yang sering putus asa dan tidak sabaran, karena yang dilihat kenyataannya tidak 

selalu seperti apa yang terdapat dalam cita-cita dakwah tersebut. Adanya gap antara 

„das sein‟ dengan „das sollen‟ dapat menimbulkan kekecewaan para dai dan sikap 

antipati dari audiens. Diversifikasi metode dakwah perlu disusun sesuai dengan 

sasaran dakwah yang sedang dihadapi.  

Satu metode yang diterapkan untuk semua sasaran dakwah yang berbeda-

beda karakternya akan melahirkan kegiatan dakwah yang monoton dan 

membosankan. Hal ini merupakan usaha yang kurang bijaksana, karena 

menganggap sasaran dakwah sebagai barang yang tidak mempunyai kemauan
24

. 

Dalam kenyataannya proses pelaksanaan dakwah, tidaklah selalu berjalan 

lancar. Para aktivis dakwah di samping memperoleh keberhasilan, juga kadang-

kadang menghadapi kegagalan, tergantung kepada usaha dan metode yang mereka 

lakukan, apakah sesuai atau tidak dengan tuntutan zaman.
25

 Pengalaman 

menunjukkan bahwa, meskipun materi dakwah itu baik, ternyata sering 

mendapatkan respon yang kurang memuaskan karena metode penyampaiannya 

yang tidak tepat. 

 Memilih metode dakwah yang tepat sesuai dengan kondisi audiens menjadi 

sangat penting dan menentukan keberhasilan dakwah, sebab mendakwahkan Islam 

berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah yang dihadapi oleh umat 

manusia. Oleh karena itu, dakwah harus aktual, faktual, bersifat „human interest‟ 

                                                           
 23Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Da‟wah Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 72. 

 24  Nasruddin Harahap dkk, Dakwah Pembangunan (Yogyakarta : DPD Golongan Karya 

Tingkat I Propinsi DIY, 1992), h. 44-45. 

 25Anwar Masy‟ari, Butir-butir Problematika Dakwah Islamiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 

h. 39. 
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dan menyentuh perasaan audiens. Tidak berbisik kepada orang tuli, atau tersenyum 

kepada orang buta
26

. Kegiatan-kegiatan dakwah perlu mempertimbangkan kondisi 

sosial-budaya untuk menyesuaikan metodenya dengan realitas yang ada
27

. 

b. Kemampuan Membuat Perencanaan Dakwah 

 Untuk mencapai hasil dakwah yang baik, maka diperlukan perencanaan 

dakwah yang tepat dan sesuai dengan situasi sosial yang terjadi, sebab di samping 

karakter individu, situasi sosial juga besar pengaruhnya dalam membentuk sikap 

dan tingkah laku manusia
28

. Situasi sosial tertentu memberikan pengaruh terhadap 

cara orang bertingkah laku dan mengambil sikap tertentu. Lingkungan sosial 

memberikan rangsangan-rangsangan tertentu dalam membentuk watak dan 

kepribadian seseorang, pembentukan norma-norma, bahkan pengembangan 

kepribadian itu hanya mungkin berada dalam situasi sosial. Untuk itu, pelaksanaan 

dakwah harus dapat menilai dan menimbang situasi sosial tersebut. 

 Sehubungan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, bila 

dilihat dari aspek kehidupan psikologi, maka dalam kegiatan dakwah berbagai 

permasalahan menyangkut audiens perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat. 

Setiap kelompok masyarakat yang berbeda selalu memiliki ciri-ciri khusus yang 

menuntut kepada metode pendekatan dakwah yang berbeda pula antara satu dengan 

yang lainnya. Penetapan metode dakwah yang didasari pada prinsip-prinsip 

psikologis yang berbeda merupakan suatu kerangka keharusan bilamana  ingin  

                                                           
 26 Idris Thaha, Dakwah dan Politik “Da‟i Berjuta Umat (Bandung : Mizan, 1997), h. 113. 

 27 Muhammad Husain Fadhlullah, Uslub ad-Da‟wah fi al-Qur‟an, diterjemahkan oleh 

Tarmana Ahmad Qosim dengan judul Metodologi Dakwah dalam Al-Qur‟an (Jakarta : Pt. Lantera 

Basritama, 1997), h. 20. 

 28Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Gramedia, 1987), h. 72. 
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mewujudkan efektivitas dalam pelaksanaan dakwah 
29

. 

Sasaran dakwah ada bermacam-macam karakternya, sehingga seorang juru 

dakwah baik secara individu maupun secara kolektif (lembaga-lembaga dakwah) 

perlu merumuskan perencanaan dakwah secara matang. Hal-hal yang perlu 

mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan menyangkut sasaran dakwah 

adalah : umur, tingkat pengetahuan, sikap terhadap agama, dan jenis kelamin
30

. 

Perbedaan karakter audiens membuat rencana dan pelaksanaan dakwah juga 

berbeda dari segi metode dan prioritas materi-materi dakwah. 

c. Kemampuan Mengevaluasi Hasil-hasil Dakwah 

Tingkat keberhasilan dakwah dapat dilihat pada sejauh mana suatu aktivitas 

dakwah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat 

diartikan sampai di mana suatu organisasi  dapat  mencapai  tujuan-tujuan utama 

yang telah ditetapkan 
31

. Dalam kaitannya dengan proses dakwah, maka efektivitas 

dakwah dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dakwah dalam mencapai tingkat 

out put sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu terbentuknya kondisi yang 

lebih Islami. 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah 

agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, maupun sosial-kemasyarakatannya, agar tercapai kehidupan yang penuh 

dengan keberkahan, mendapat kebaikan dunia dan akhirat, serta terbebas dari adzab 

neraka. Dakwah bertujuan untuk membangkitkan keinsafan orang untuk kembali ke 

                                                           
 29M. Arifin,  Psikologi  Dakwah (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1993), h. 3-4. 

30 Mahfudh Syamsul Hadi MR, dkk., K. H. Zainuddin MZ. Figur Da‟i Berjuta Umat 

(Surabaya: Karunia, 1994), h. 83. 

 31  Jackson Jhon H. & Morgan C. P, Organization Theory A Macro Perspective for 

Management (London: Prentice Hann, 1987), h. 331-338. 
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jalan Allah.
32

 

Tujuan dakwah untuk mencapai keberkahan hidup dijelaskan oleh Allah 

SWT. dalam QS. al-A‟raf: 96 

ۡۡوَىىَ ۡ وَ ۡأهَ  َُّ قشَُي ٓۡأَ ۡوَۡۡٱى  ْىُاْ ٍَ اْۡءَا ۡۡٱرَّقىَ  َِ ٍِّ ۡ ذٖ هٌِۡثشََمَ   ُ ۡػَيَ ْبَ بءِٓۡىفَزَحَ  ََ ضِۡوَۡۡٱىغَّ سَ  نِِۡمَزَّثىُاْۡۡٱلۡ  وَىَ 

ۡ َُ غِجىُ بۡمَبّىُاَْۡنَ  ََ هٌُۡثِ  َّ ٦٣ۡۡفأَخََز 
Terjemahnya: 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 

siksa mereka disebabkan perbuatannya.
33

 

Tujuan dakwah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat sebagai 

balasan atas amal kebajikan yang telah dikerjakan dijelaskan oleh Allah SWT. 

dalam QS. Al-Baqarah: 202 

ئلَِۡ
ٓ ۡوَۡۡأوُْىَ  بۡمَغَجىُاْۚٓ ََّ ٍِّ ّۡصَُِتٞۡ  ٌ ُۡىهَُ حِغَبةِۡعَشَِغُۡۡٱللَّ ٕٕۡۡٓۡٱى 

Terjemahnya: 

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang 

mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
34

 

Ada tiga hal pokok yang terkandung dari tujuan dakwah, yaitu: pertama, 

mengajak seluruh umat manusia agar menyembah Allah, tanpa mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu dan tidak pula ber-Tuhankan selain Allah; kedua, mengajak 

kaum muslimin agar mereka ikhlas dalam beragama karena Allah, menjaga agar 

amal perbuatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam; ketiga, mengajak 

manusia untuk menerapkan hukum Allah yang akan mewujudkan kesejahteraan 

dan keselamatan bagi umat manusia secara keseluruhan.
35

 

 Tujuan-tujuan umum di atas harus dirumuskan ke dalam tujuan-tujuan yang 

lebih operasional sehingga dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya. Rumusan 

                                                           
 32A. Machfoeld, Filsafat Da‟wah: Ilmu Da‟wah dan Penerapannya (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), h. 33. 

33Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 163. 

34
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 31.  

 35Abdul Kadir Munsyi, Metode Diskusi dalam Da‟wah (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 20-22. 
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tujuan-tujuan operasional tersebut, seperti: tingkat pengetahuan agama, tingkat 

keistiqamahan dalam mengerjakan shalat, tingkat keamanahan dan kejujuran, 

berkurangnya angka kemaksiatan, ramainya shalat berjamaah di masjid, 

berkurangnya tingkat pengangguran, dan sebagainya. 

Setelah dakwah itu dilakukan oleh seorang pelaku dakwah (da‟i) dengan 

menyampaikan materi (maddah) dakwah melalui media (wasilah) dan metode 

(thariqah) tertentu, maka akan timbul efek (atsar) pada diri penerima dakwah 

(mad‟u) dalam bentuk keyakinan, pikiran, sikap, dan perilaku. Efek yang 

ditimbulkan oleh aktivitas dakwah tersebut sekaligus menjadi barometer 

tercapainya tujuan-tujuan dakwah yang telah ditetapkan. Karenanya, pencapaian 

tujuan-tujuan dakwah itu tercermin dalam keyakinan, pikiran, sikap, dan perilaku 

mad‟u. 

Sukses-tidaknya suatu dakwah bukanlah diukur melalui gelak tawa atau 

tepuk riuh pendengarnya, bukan pula dengan ratap tangis mereka. Kesuksesan 

dakwah dapat dilihat pada bekas (atsar) yang ditinggalkan dalam benak 

pendengarnya ataupun tercermin dalam tingkah laku mereka. 

 Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, maka diperlukan berbagai 

metode untuk mengetahui hasil-hasil komunikasi yang telah dicapai untuk 

selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk membangun komunikasi yang efesien 

dan efektif.
36

 

Lebih jelasnya kompetensi metodologis adalah kompetensi yang 

berhubungan dengan strategi dan metode dalam mengembangkan dakwah. Di 

antara kompetensi tersebut adalah: 

a. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam 

                                                           
36 Gerald M. Goldhaber & George A. Barnett, Handbook of Organizational 

Communication (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1995), h. 275-317. 
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berdakwah, baik yang bersifat individu atau kemasyarakatan. 

b. Memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi, baik obyektif maupun 

subyektif dari obyek dakwah dan lingkungannya. 

c. Memiliki kemampuan menyusun langkah perencanaan matang yang 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

d. Memiliki kemampuan untuk merealisasikan rencana yang telah disusun dengan 

pelaksanaan program
37

 

Sebagai agent of change (pelaku perubahan) yang berperan menyampaikan 

informasi tentang kebenaran Islam dan menarik kembali orang-orang untuk 

kembali ketitik koordinat, mubalig dituntut untuk mampu memahami berbagai 

persoalan dan dinamika sosial yang terjadi daalam kehidupan masyarakat. Dalam 

studi ilmu dakwah menjadi mubalig itu tidaklah sulit, semua orang bisa menjadi 

mubalig sesuai kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Namun untuk menjadi 

mubalig profesional tidaklah semudah yang di bayangkan, karena diperlukan 

sejumlah kriteria dan kompetensi tertentu yang harus ada pada dirinya sehingga 

pesan-pesan agama yang disampaikan kepada orang lain (mad‟u) itu bersifat 

fungsional bagi kehidupannya selaku makhluk sosial. 

M.Quraish Shihab menguraikan bahwa dalam perspektif Alquran terdapat 

dua pelaku (agent) perubahan. Pertama, Perubahan masyarakat yang pelakunya 

adalah Allah swt. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui 

hukum-hukum yang diciptakannya-seperti hukum alam. Kedua, perubahan yang 

pelakunya adalah manusia. Manusia yang dimaksudkan adalah bukan dalam wujud 

lahiriyahnya, akan tetapi kepribadiannya atau manusia dalam totalitasnya. Sebab 
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tanpa totalitas itu manusia tidak mampu menggerakkan perubahan.
38

 Dari uraian 

Quraish Shihab itu dapat di mengerti bahwa tidak semua manusia mampu bertindak 

sebagai pelaku perubahan. Hanya orang-orang pilihan yang dipandang mampu 

memiliki totalitas kepribadian yang luhur, sehingga mampu menciptakan 

perubahan. Oleh karena itu salah satu aspek kompetensi yang perlu dimiliki oleh 

seorang mubalig adalah memiliki kepribadian yang luhur. 

Secara lebih terperinci Sa‟d Al-Qahthani menyebutkan sejumlah aspek 

kompetensi yang harus dimiliki mubalig, antara lain: (1) berilmu; (2) Arif dan 

santun; (3) Lemah lembut; (4) sabar; (5) jujur dan ikhlas; dan (6) keteladanan.
39

 

Selain itu dijumpai pula beberapa kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang 

mubalig sebagaimana dijelaskan oleh Jum‟ah Amin Abdul Aziz, diantaranya: (1) 

Amanah; (2) Sidq; (3) ikhlas; (4) Kasih sayang; (5) Lemah lembut; (6) sabar; (7) 

hirsh atau memiliki perhatian yang besar terhadap mad‟u; dan (8) tsiqah atau 

memiliki keimanan yang kuat.
40 

Dari dua uraian di atas, dapat di lihat bahwa untuk menjadi seorang mubalig 

professional maka diperlukan beberapa kriteria dan kompetensi yang memadai agar 

dalam proses penyelenggaraan dakwah dapat berhasil dengan baik. Untuk 

memahami kompetensi mubalig professional, maka yang perlu dirumuskan terlebih 

dahulu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang mubalig, karena 

mubalig merupakan agent of change yang dituntut memiliki standar kompetensi 

sebagai pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak, terampil dan berpenampilan 
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Perubahan Sosial”. h. 45. 
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menarik. Oleh karena itu, maka yang menjadi kompetensi dasarnya adalah beriman, 

berilmu, berakhlak, berketerampilan dan berpenampilan. 

Berpijak dari kompetensi dasar di atas, maka disusunlah beberapa indikator 

kompetensi mubalig sebagai berikut: 

1) Beriman. 

Iman merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam Islam. Seorang 

mubalig harus memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah swt. Dan Rasul-Nya. 

Jum‟ah Amin menjelaskan bahwa seorang mubalig haruslah memiliki keimanan 

yang dalam dan meyakini bahwa Islam akan dimenangkan umatnya.
41

 Keyakinan 

yang dalam bukanlah fatamorgana atau pengakuan palsu, akan tetapi ia muncul dari 

keluasan ilmu pengetahuan tentang Tuhan yang bersumber dari Alquran dan al-

Sunnah. Oleh karena itu maka lahirlah komitmen yang tinggi untuk membela dan 

mengembangkan risalah Islam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seorang 

mubalig yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, maka ia akan melahirkan 

komitmen yang tinggi pula untuk membela kepentingan Islam sehingga ia selalu 

waspada atau sensitif terhadap berbagai persoalan keummatan yang dihadapi oleh 

umat Islam. 

Pada dasarnya berdakwah adalah panggilan iman, semakin kuat iman 

seseorang, maka akan semakin terdorong dan terpanggil untuk melakukan dakwah. 

Sebaliknya, orang yang tidak memiliki dasar keimanan yang kuat maka akan 

bersikap acuh tak acuh untuk berdakwah, bahkan terbuka peluang untuk menolak 

aktivitas dakwah. Tingkat keimanan seseorang memang tidak dapat diukur secara 

matematis, tetapi dapat dilihat dan diukur pada komitmen seseorang dalam 

membela kepentingan Islam dan menyiarkan Islam dimapaun berada. Oleh karena 
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itu seorang mubalig haruslah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan 

dakwah dan pembelaan terhadap ajaran Islam. 

2) Berilmu/ berwawasan luas dan beramal. 

Ilmu dan amal merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya saling 

terkait. Ilmu yang tidak dibarengi dengan pengamalan yang memadai maka ilmu itu 

sia-sia atau tidak bermanfaat. Menurut Sa‟id al-Qahthani, ilmu merupakan dasar 

yang paling agung bagi kesuksesan seorang mubalig oleh karena itu Islam 

memerintahkan dan mewajibkan seorang mubalig memiliki ilmu sebelum 

berdakwah.
42

 

Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya seorang mubalig dapat 

melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, 

baik persoalan kemiskinan, kebodohan, perpecahan antar umat Islam dan lain-lain. 

Seorang ilmuan tidak saja mampu memahami setiap problema keumatan tetapi ia 

juga mampu menganalisis serta menemukan solusi terhadap persoalan tersebut. 

Bila merujuk pada peristiwa pengutusan Para Nabi dan Rasul ke dunia ini, 

maka dapat di temukan adanya benang merah antara ilmu dan tugas kenabiannya 

tersebut. Sebelum seseorang diangkat oleh Allah swt. Menjadi Nabi dan Rasul 

terlebih dahulu Allah swt. Telah mempersiapkannya dengan ilmu yang memadai. 

Sebab tanpa itu seorang Nabi tidak akan sanggup menghadapi kaumnya yang 

beraneka ragam. Terkait dengan hal tesebut, maka para mubalig yang memiliki 

posisi melanjutkan tugas-tugas kenabian yaitu mendakwahkan syariat Islam kepada 

masyarakat juga dituntut memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tidak hanya ilmu 

                                                           
42 Juhari Hasan “Standar Kompetensi Da‟i Profesional dalam Konteks Dinamika 
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fiqih, tafsir, dan hadis saja, akan tetapi semua pengetahuan yang terkait dengan 

kehidupan sosial, seperti ilmu sosiologi, psikologi, ilmu komunikasi, antropologi 

dan lain-lain. 

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa terdapat sejumlah ilmu 

pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mubalig, antara lain menguasai 

dasar- dasar ilmu tauhid dan ilmu kalam, menguasai ilmu fiqih baik fiqih ibadah 

maupun fiqih muamalah, memahami ushul fiqih, menguasai dasar-dasar ilmu Tafsir 

dan Hadis, Perbandingan mazhab dan ilmu pendukung lainnya, seperti ilmu-ilmu 

sosial. Keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang mubalig akan mendorong 

dirinya menjadi pribadi yang lebih arif, bijaksana dan berakhlak serta bisa 

membuka pintu kesuksesan bagi dirinya dalam melakukan proses dakwah. Dua hal 

penting dari studi ini, yaitu ilmu dan amal sehingga hal tersebut menjadi sangat 

penting untuk dibahas dan dipahami oleh seorang mubalig. 

3) Berakhlakul karimah (berkepribadian). 

Akhlak dapat dimaknai dengan tabiat, perangai, watak dan harga diri. 

Hakikat akhlak adalah gambaran batin seseorang yang meliputi jiwa dengan segala 

aspeknya. Karena itu tercermin dalam perilaku keseharian. Bila seseorang 

memperlihatkan perilaku yang baik maka itu adalah cerminan dari akhlukul 

karimah yang ada dalam dirinya, sebaliknya jika seseorang memperlihatkan 

perangai yang tidak baik, maka itu juga merupakan penggambaran dari perilaku 

atau akhlaknya yang buruk.
43

 

Pada dasarnya pengutusan Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi dan Rasul 

akhir zaman itu berkaitan langsung dengan pembinaan akhlak terutama di 
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lingkungan masyarakat Arab pada waktu itu. Jum‟ah Amin menjelaskan bahwa 

Rasulullah saw. Pernah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kriteria 

pribadi teladan dan sifat- sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim sebelum ia 

berdakwah.
44

 Statemen ini menjelaskan bahwa pada dasarnya unsur keteladanan 

(akhlak) menjadi penentu berhasil dan tidaknya proses dakwah yang dijalankan. 

Biasanya dakwah dengan mengedepankan akhlak atau keteladanan memiliki kesan 

yang lebih mendalam dibandingkan dengan dakwah tanpa melalui keteladanan 

tersebut. 

Masyarakat jahiliyah merupakan miniatur dari gambaran kehancuran akhlak 

manusia yang harus diperbaiki oleh Rasulullah saw. Pada masa itu, akan tetapi 

gambaran ini tidak saja berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah saja, melainkan 

juga berlaku bagi masyarakat manapun di dunia ini. Kehancuran akhlak pada 

zaman jahiliyah telah mendorong lahirnya berbagai kejahatan yang merugikan 

masyarakat lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, identitas diri dan masyarakat akan 

hilang bila tidak diperkuat oleh adanya perilaku yang baik. 

Jika ditelusuri kembali sejarah perjuangan Rasulullah saw. Maka akan 

dijumpai bahwa sebagian besar kesuksesan yang dicapainya dalam proses dakwah 

itu disebabkan oleh perilaku yang diperlihatkannya kepada masyarakat. Tidak ada 

sedikitpun kekerasan yang diperlihatkan oleh Rasullullah saw. dalam menjalankan 

tugas kenabiannya sebagaimana yang dituduhkan oleh Sebagian kaum orientalis, 

bahkan sebaliknya perjuangan dakwah beliau dilakukan melalui keluhuran budi dan 

akhlak yang mulia. 

Menurut Al-Qahthani, akhlak yang baik merupakan cara terbaik untuk 

menarik manusia lain ke dalam Islam. Dengan akhlak yang baik maka semua orang 
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akan mencintainya sekalipun itu musuhnya sendiri.
45

 Karena itu, seorang mubalig 

yang sukses adalah yang mampu berdakwah melalui keluhuran budinya, sehingga 

salah satu kompetensi dasar yang harus diperhatikan oleh seorang mubalig adalah 

memiliki budi yang luhur yang mana hal tersebut dimulai dari diri mubalig itu 

sendiri dan selanjutnya membagun budi masyarakat secara lebih luas dan 

menyeluruh. 

4) Berketerampilan 

Terampil merupakan suatu yang sangat esensial untuk diperhatikan oleh 

para mubalig. Dimana mubalig yang terampil adalah yang mampu memanfaatkan 

semua fasilitas dan perkembangan yang ada untuk kepentingan dakwah. Seorang 

mubalig, tidak saja di tuntut untuk terampil dalam berbicara secara oral dengan 

menjadikan mimbar sebagai media untuk berdakwah, tetapi diperlukan keahlian 

dan keterampilan lain yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dimanapun ia berada. 

Pada zaman modern seperti saat ini, dimana pertumbuhan dan 

perkembangan teknologi industri dan komunikasi berkembang secara pesat, 

sehingga seorang mubalig dituntut untuk bisa memanfaatkan hasil teknologi demi 

kepentingan dakwah. Bila pada zaman dahulu dakwah lebih banyak dijalankan 

melalui aktivitas mimbar, maka pada saat ini media mimbar sudah dipandang tidak 

lagi representatif untuk berdakwah. Kehidupan masyarakat modern yang ditandai 

dengan berkembangnya media informasi secara luas dan ditambah lagi dengan 

adanya pembagian wilayah kerja secara profesional, maka media mimbar sudah 

dipandang kurang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada 
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audiens. 

Media penyampaian pesan saat ini, lebih banyak diarahkan kepada media- 

media massa, baik media cetak maupun elektronik. Di antara media cetak yang 

dipandang masih efektif digunakan sebagai media berdakwah adalah seperti 

menulis buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Di samping itu, seorang mubalig juga 

dituntut memiliki kompetensi dalam menguasai media elektronik, seperti televisi, 

radio, VCD, Disisi lain juga telah berkembang media online yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan agama, seperti internet, email, 

facebook, instagram, twitter dan lain-lain. Artinya, seorang mubalig dituntut untuk 

mampu memanfaat media tersebut sebagai wadah dalam menyampaikan dakwah 

kepada masyarakat. Karena itu mubalig haruslah memiliki kompetensi yang 

memadai dalam hal tehnologi, sehingga ia bisa berdakwah secara efektif. 

Keterampilan lain yang harus dimiliki mubalig adalah mampu melakukan 

atau memimpin praktek-praktek keagamaan dalam masyarakat, seperti menjadi 

imam shalat, menjadi khatib, mampu mengurus masalah faraidh, tajhiz mayat, dan 

terampil dalam memimpin upacara-upacara keagamaan lainnya. Selain itu, ia juga 

dituntut untuk bisa membangun komunikasi yang efektif atau berinteraksi positif 

dengan semua pihak, baik interkasi yang bersifat vertical maupun horizontal. 

Interaksi vertikal yang di maksud adalah mampu menjalin hubungan yang 

baik dengan pemerintah, ulama, tokoh adat dan lain-lain. Sedangkan interaksi 

horizontal yaitu keterampilan mubalig dalam menjalin silaturrahmi dengan sesama 

mubalig dalam masyarakat luas tanpa perlu mempersoalkan perbedaan-perbedaan 

kecil yang tidak bermanfaat. 

5) Berpenampilan (performa). 
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Seorang mubalig di tuntut untuk memiliki performa atau penampilan yang 

menarik. Di antara performa yang perlu diperhatikan dan dimiliki mubalig adalah 

elegan. Secara psikologis, penampilan yang elegan memiliki pengaruh yang luar 

biasa di kalangan audiens. Mubalig yang tidak berpenampilan atau tidak berwibawa 

biasanya cenderung tidak dihormati oleh masyarakat. Hal ini akan berdampak pada 

hasil yang dicapai oleh mubalig itu sendiri dalam menjalankan proses dakwahnya. 

 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKTOR KOMPETENSI 

  

 

 

 

 

Beriman 

1. Memiliki Iman yang kuat 

(arkanu al- Iman) 

2. Memiliki Komitmen 

membela dan 

mempertahankan Aqidah 

Islamiyah. 

3. Responsif terhadap fenomena 

pendangkalan Aqidah 

Mubalig merupakan agent 

of change yang dituntut 

Memiliki Standar 

Kompetesi sebagai pribadi 

yang beriman, berilmu, 

berakhlak, trampilan dan 

berpenampilan menarik 

Berilmu/ 

Berwawasan Luas 

1. Menguasai dasar-dasar ilmu 

Tauhid dan ilmu kalam 

yangmemadai 

2. Menguasai ilmu Fiqh, baik 

fiqih ibadah maupun 

mu‟amalah. 
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3. Memamahi dasar-dasar ilmu 

Ushul Fiqih (untuk istimbath 

hukum) 

4. Memahami dasar-dasar ilmu 

Tafsir dan Ulumu Alquran. 

5. Memahami dasar-dasar ilmu 

Hadis/ Mustalah Hadis 

6. Memamahi ilmu 

Perbandingan Mazhab 

(Maqaranatu al- Mazahib) 

Memahami dasar-dasar ilmu 

sosial (mis: Psikologi, 

Sosiologi, Komunikasi) 

Mubalig merupakan agent 

of change yang dituntut 

Memiliki Standar 

Kompetesi sebagai pribadi 

yang beriman, berilmu, 

berakhlak, trampilan dan 

berpenampilan menarik 

Berilmu/ 

Berwawasan Luas 

1. Menguasai dasar-dasar ilmu 

Tauhid dan ilmu kalam 

yangmemadai 

2. Menguasai ilmu Fiqh, baik 

fiqih ibadah maupun 

mu‟amalah. 

3. Memamahi dasar-dasar ilmu 

Ushul Fiqih (untuk istimbath 

hukum) 

4. Memahami dasar-dasar ilmu 

Tafsir dan Ulumu Alquran. 

5. Memahami dasar-dasar ilmu 
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Hadis/ Mustalah Hadis 

6. Memamahi ilmu 

Perbandingan Mazhab 

(Maqaranatu al- Mazahib) 

7. Memahami dasar-dasar ilmu 

sosial (mis: Psikologi, 

Sosiologi, Komunikasi). 

 Berakhlak/ 

Berkepribadian 

1. Lembut (Ruhama‟bainahum) 

2. Egaliter (Tdk 

membedakan kelas/ status 

Sosial) 

3. Solider (kebersamaan/ 

ukhwah Islamiyah) 

4. Selalu menjalankan Amr 

Ma‟ruf – nahyi munkar 

 Keterampilan 1. Terampil dalam 

menyampaikan Pesan Agama 

baik Lisan (Mis: 

menyampaian Orasi baik di 

mimbar/ non mimbar, 

seminar, dialog “Mujadalah” 

dan pengajian, dll), maupun 

Tulisan (Mis: Terampil 

menulis buku, Jurnal, 

Majalah, dll). 

2. Terampil/ Menguasai Media 
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Dakwah (I.T), baik media 

cetak maupun elektronik 

(termasuk media online, 

seperti Web, Email, dll) 

3. Terampil dalam melakukan/ 

memimpin praktek Ibadah 

Menjadi Imam, Khatib 

 Berpenampilan/ 

Performa 

1. Berwibawa/ elegan 

2. Menarik/ Simpatik 

3. Rapi Sederhana 

 

3. Source Credibility Theory (Kredibilitas Mubalig) 

Istilah dakwah sudah tidak asing di lingkungan umat Muslim. Dimana 

dakwah merupakan suatu perbuatan yang mulia karena memiliki nilai perbaikan 

kondisi umat yang sedang rapuh atau memperkuat kondisi umat yang telah solid. 

Dakwah dapat dilakukan secara individu, komunitas maupun organisasi. Dakwah 

itu sendiri memiliki beberapa unsur yang saling terkait, yakni komunikator 

(mubalig), komunikan (mad‟u), pesan (maddah), metode (kaifiyah), media 

(wasilah) dan feedback (atsar). 

Komunikator dalam aktivitas dakwah disebut mubalig yakni orang yang 

menyampaikan pesan/ materi dakwah kepada mad‟u. sebagaimana yang telah 

dikemukakan semula bahwa mad‟u memiliki harapan atau haknya dalam proses 

dakwah yang harus diketahui mubalig. 

Mubalig memiliki peran penting dalam dakwah, dimana seorang mubalig 
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dituntut untuk memiliki kemampuan membaca situasi dan kondisi mad‟u. karena 

mad‟u memiliki harapan yang besar terhadap mubalig, baik itu dari segi metode 

dakwah, materi dakwah, maupun media yang digunakan dalam berdakwah. 

Peran mubalig dalam pemilihan strategi dakwah, tidak bisa di abaikan 

begitu saja, karena strategi merupakan salah satu penentu tercapainya tujuan dakwah. 

Dimana seorang mubalig dituntut untuk dapat “memotret” keadaan mad‟u. Hal 

demikian dilakukan agar para mubalig dapat mengetahui kebutuhan mad‟u dan 

mempermudah pengklasifikasian mad‟u.
46

 

Realitas di lapangan, terdapat hal-hal yang sering terlupakan oleh para 

mubalig kontemporer. Pertama, para mubalig yang terlalu asik menyampaikan 

materi dakwah sehingga lupa durasi yang telah ditentukan pihak penyelenggara. 

Kedua, miskin interaksi atau kurang komunikatif, lupa memberikan ruang untuk 

dialog. Seperti mengadakan sesi tanya jawab. Memberikan ruang untuk berdialog 

akan meningkatkan ketertarikan mad‟u dalam menerima pesan dakwah. Tidak 

hanya demikian, adanya pertanyaan-pertanyaan dari mad‟u kepada mubalig akan 

menjadi peluang besar (potensi) untuk memenuhi kebutuhan atau harapan 

(expectancy) mad‟u.
47

 

Dalam teori pelanggaran harapan (expentancy violations theory-EVT) karya 

Judee Burgoon menyatakan bahwa seseorang memiliki harapan mengenai perilaku 

nonverbal orang lain. Burgoon mengatakan bahwa harapan dalam pengertian 

komunikasi merupakan sebuah pola permanen tentang perilaku yang diharapkan. 

Oleh karena itu, setiap mad‟u diyakini memiliki motivasi/harapan yang beragam 
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dalam mengikuti ceramah (mendengarkan dakwah) atau menghadiri pengajian 

tertentu. Dengan demikian menjadi keharusan adanya relasi antara mubalig dan 

mad‟u demi tercapainya tujuan dakwah tersebut.
48

 

Expectancy Violation Theory (EVT) mengemukakan bahwa harapan-

harapan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor penting: Komunikator, hubungan, 

dan konteks dimana interaksi terjadi. Karakteristik komunikaor meliputi ciri-ciri 

penting tentang pasangan interaksi, seperti gender, umur, keperibadian dan gaya 

komunikasi.49
 

Secara umum, ide yang ditawarkan dalam konsep EVT menghendaki 

adanya kompetensi dari komunikator (mubalig). Kompetensi juru dakwah atau 

mubali (komunikator) terbagi menjadi 8 kriteria
50

 yaitu kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan penguasaan diri, pengetahuan psikologi, pengetahuan 

kependidikan, pengetahuan agama, pengetahuan Alquran, pengetahuan al-Hadis, 

dan pengetahuan umum. Namun dalam hal ini, 8 kriteria tersebut akan 

dikategorikan menjadi 3 bagian sebagaimana berikut: 

a) Kemampuan Berkomunikasi 

Seorang mubalig dituntut untuk bisa mengetahui karakter komunikan 

sehingga dengan begitu ia bisa merancang media apa yang cocok digunakan, apakah 

media yang bersifat audio, visual ataukah yang bersifat audio visual. Selain media, 

hal yang perlu diperhatikan yaitu sikap yang cocok untuk ditampilkan oleh seorang 

Mubalig, hal lain yang tidak kalah penting yaitu menciptakan suatu tekhnik agar 
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antara da‟i dan mad‟u terjalin komunikasi yang lancar dan memiliki ikatan moral 

yang tinggi.
51

 

(1) Bahasa lisan 

Bahasa lisan yang dipergunakan harus jelas, mudah dimengerti, disesuaikan 

dengan tiap tingkatan kecerdasan daya tangkap pendengarnya dalam memilih kata, 

dialek dan pribahasa. Begitu juga dalam hal pemilihan diksi harus diperhatikan, 

dimana bahasa lisan yang digunakan harus disesuaikan dengan bahasa mad‟u. 

Bahasa akan menambah kedekatan mubalig dengan mad‟unya. Jika mubalig 

berbicara dalam masyarakat Jawa, kemudian mubalig tersebut pandai berbahasa 

Jawa, maka akan materi yang disampaikannya akan lebih efektif dengan 

menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi sebaliknya, jika mubalig tidak mampu 

berbahasa Jawa secara fasih, maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang 

mayoritas masyarakat umum dapat memahami bahasa tersebut. Pemaksaan 

penggunaan bahasa hanya akan berakibat fatal (miss communication). Pemilihan 

kosa kata (diksi) pun sangat dapat mempengaruhi mad‟u dalam memahami pesan 

yang disampaikan.
52 

(2) Bahasa Tubuh 

Bahasa tubuh merupakan ekspresi seorang mubalig. Dengan bahasa tubuh 

seorang mubalig bisa memperjelas dan mempertegas apa yang ingin 

disampaikannya. Misalnya ketika komunikator berbicara tentang kesedihan, maka 

harus diikuti pula dengan ekspresi wajah sedih. Hal ini akan menghasilkan 

kesesuaian antara bahasa yang terucap dengan ekspresi tubuh. Pada akhirnya bahasa 

tubuh dapat mempermudah mad‟u dalam memahami bahasa lisan yang 

                                                           
51Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 79. 

52Hariyanto, “Relasi Kredibilitas Da‟i dan Kebutuhan Mad‟u dalam Mencapai Tujuan 

Dakwah”, vol 18, no 2 (2018): h. 65. 



50 

 

disampaikan, bahkan dapat menambah minat mad‟u terhadap mubalig tersebut.
53

 

(3) Ritme 

Ritme adalah kemampuan mubalig mengatur kecepatan berbicara dan 

berekspresi. Kemampuan mengkontrol ritme bahasa lisan dan bahasa tubuh akan 

semakin menarik dan mempermudah mad‟u untuk memahami pesan yang 

disampaikan. Mubalig tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa dalam 

menyampaikan pesan dakwah.
54

 

(4) Mental 

Tidak banyak mubalig yang memiliki kemampuan retorika berkomunikasi 

secara baik. Terlebih jika tidak memiliki mental yang cukup memadai. Alhasil, 

mubalig tersebut tidak sistematis dalam mengutarakan ide-ide pesan dakwahnya 

atau bahkan lupa pesan yang akan disampaikan.
55

 

b) Kemampuan Penguasaan Diri 

Erving Goffman, pada abad ke-20 menggunakan sebuah metafora dramatis 

untuk menjelaskan bagaimana para pelaku komunikasi menghadirkan dirinya. 

Susunan sehari-hari dipandang sebagai sebuah tahapan dan manusia dianggap 

sebagai pemain yang menggunakan performa untuk mengesankan penonton. Ketika 

komunikator memasuki situasi apapun, maka ia akan menghadirkan sebuah 

presentasi atau peforma. Komunikator tersebut harus memutuskan bagaimana ia 

memposisikan diri, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana seharusnya ia 
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bertindak.
56

 

Jika konsep pengusaan diri berhasil diterapkan oleh seorang mubalig maka 

ia akan mampu menghipnotis mad‟u sehingga memiliki kesan baik terhadap 

mubalig tersebut. Hal yang terpikir oleh seorang mad‟u ialah mubalig yang berada 

di hadapannya sangatlah menarik perhatiannya. Abu Bakar Zakri menegaskan 

bahwa seorang mubalig harus melengkapi diri dengan sifat-sifat mulia atau akhlak 

yang terpuji, di antara sifat itu, yaitu memelihara diri dari keburukan („iffah), benar 

atau jujur (shidiq), berani (Syaja‟ah), tulus (Ikhlas), rendah hati (Tawadhu), bersih 

hati, adil, luwes, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
57

  

Sejatinya seorang mubalig harus memiliki kualifikasi moralitas dan 

keluhuran budi pekerti seperti Rasulullah saw. atau paling tidak mendekatinya.
58

 

Keluhuran budi pekerti ini menjadi salah satu pendorong yang memungkinkan 

masyarakat (mad‟u) dapat mengikuti jalan kebenaran yang diserukan sang 

mubalig.
59

 

c) Kemampuan Pengetahuan 

(1) Pengetahuan Psikologi 

Burgoon berpendapat bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak 

perbincangan komunikator dengan komunikan dapat menimbulkan suatu perasaan 

tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan sering kali ambigu, menginterpretasikan 

makna dibalik pelanggaran akan harapan (Expentancy Violations). Sebagai catatan 
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bahwa harapan di sini lebih mengarah kepada sebuah dugaan atau prediksi. Tulisan 

awal Burgoon mengenai EVT mengintegrasikan kejadian-kejadian khusus dari 

komunikasi nonverbal yaitu ruang personal dan harapan, akan menjadi jarak ketika 

perbincangan terjadi, karena ruang personal merupkan konsep inti dari teori ini.
60

 

Berkenaan dengan hal tersebut, jika seorang mubalig kurang memahami 

jarak batas dengan mad‟u. Ketika berada dalam momentum pengajian akbar, 

sehingga adakalanya kita melihat seorang mubalig berusaha mendekati mad‟unya, 

akan tetapi hal tersebut justru tidak disukai mad‟unya sehingga kadang ia 

melakukan gerakan- gerakan berlebihan yang kurang pantas dilakukan seorang 

mubalig. 

Burgoon mulai dari sebuah premis bahwa manusia memiliki dua kebutuhan 

yang saling bertarung yaitu afiliasi dan ruang pribadi. Menurut Burgoon, personal 

space dapat didefinisikan sebagai “sebuah ruang tidak kelihatan untuk diambil oleh 

seseorang terhadap orang lain”. Burgoon dan peneliti pelanggaran harapan lainnya 

percaya bahwa manusia senantiasa memiliki keinginan untuk dekat dengan orang 

lain, akan tetapi juga menginginkan adanya jarak tertentu.
61

 

(2) Pengetahuan Agama 

Mubalig adalah subjek dakwah, sehingga dalam benak masyarakat mubalig 

merupakan orang yang paling tahu di bidang keagamaan. Agar masyarakat tidak 

kecewa terhadap eksistensi mubalig yang dianggap paling tahu di bidang agama 

dan agar dakwahnya dapat diterima di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, 

mubalig harus mempunyai kemampuan yang luas biasa di bidang ilmu-ilmu 

agama. Mubalig bukan hanya sebagai orator, tetapi mubalig berperan juga sebagai 
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pemuka masyarakat yang mampu mempengaruhi masyarakatnya untuk 

meningkatkan kualitas keimanan seseorang, sekaligus mampu membantu 

masyarakat dalam memecahkan persoalan- persoalan yang dihadapi. Baik 

persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kekeluargaan, keimanan maupun 

peribadatan.
62 

Seorang mubalig memiliki kewajiban untuk melengkapi dirinya dengan 

ilmu agama dan secara terus-menerus meningkatkan kualitas keilmuannya. Ilmu-

ilmu tersebut meliputi Bahasa Arab, Ilmu Fiqh (ilmu syariat Islam), Ilmu Tauhid 

(ilmu ke- Imanan), Ilmu Akhlak (budi pekerti), Ilmu Tarikh (sejarah), Ilmu 

Tasawuf, dan ilmu- ilmu lainnya secara integral. 

(3) Pengetahuan Kependidikan 

Usia bukanlah menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang, karena banyak 

orang yang usianya sudah “berkepala tiga”, namun jiwanya masih seperti anak 

yang masih belasan tahun. Begitupun sebaliknya, terdapat anak yang usianya 

belasan tahun, tetapi jiwanya sudah cukup mapan selayaknya orang yang sudah 

dewasa pemikirannya.
63

 

Seorang mubalig selaku pendidik memiliki kewajiban untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kedewasaan anggota masyarakat sehingga mereka menjadi 

manusia yang bertanggung jawab kepada dirinya sebagai hamba Allah swt. mupun 

pada orang lain sebagai sesama anggota masyarakat. 

(4) Pengetahuan Umum 

Keanekaragaman pengetahuan dan pendidikan masyarakat menuntut 

mubalig membekali dirinya dengan seperangkat pengetahuan yang dapat 
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menjadikannya tidak ketinggalan informasi (update) dibandingkan mad‟u. Apalagi 

di alam pembangunan seperti sekarang ini masyarakat selalu disuguhkan dan dipacu 

oleh informasi ilmu dan teknologi.
64

 Mubalig yang hidup pada masyarakat tersebut 

sudah tentu harus dapat mengimbanginya dengan informasi-informasi terbaru, agar 

keberadaanya di tengah masyarakat tidak disepelekan. 

(5) Pengetahuan Alquran 

Alquran merupakan Allah swt. Yang menjadi sumber utama materi dakwah. 

Masyarakat penerima dakwah, terutama yang ada di daerah pedesaan biasanya 

sebelum mendengarkan uraian-uraian dari seorang mubalig maka terlebih dahulu 

mereka akan menilai bagaimana mubalig tersebut dalam membaca ayat-ayat 

Alquran. Jika mubalig tersebut fasih dalam membaca ayat-ayat Alquran maka akan 

mendapat simpatik dan mad‟u akan mengikuti uraian dakwah dari mubalig 

tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang mubalig tidak fasih membaca ayat-

ayat Alquran maka ia tidak akan mendapat simpatik mad‟u. Jika simpatik saja tidak 

didapat dari mad‟u, maka bagaimana dia mampu mengajak masyarakat untuk 

melaksanakan ajaran Islam.
65

 

Penguasaan kitab suci Alquran merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa 

ditawar-tawar bagi seorang mubalig. Penguasaan terhadap Alquran baik dalam hal 

cara membacanya maupun penguasaan dalam memahami dan menginterpretasikan 

ayat-ayat Alquran. 

(6) Pengetahuan Hadis 

Jika Alquran berada posisi sebagai sumber utama dalam dakwah Islam, maka 

hadis adalah sumber yang ke-dua. Relasi keduanya tidak dapat dipisahkan. 
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Seorang mubalig tidak cukup hanya mengetahui ilmu Alquran. Ia pun harus 

membekali diri dengan pengetahuan tentang ilmu hadis. Hal demikian akan 

menghantarkan mubalig menjadi seorang yang bijak dalam menyampaikan materi 

dakwah dan tidak terjebak dalam fanatisme terhadap suatu hadis. Dengan 

mengetahui keberagaman hadis, mubalig akan mampu memperluas kajian materi 

dakwahnya dan tidak terjebak dalam sekat-sekat yang dapat memecah-belah mad‟u. 

Penguasaan terhadap materi dakwah hadis ini menjadi sangat urgen bagi 

mubalig. Hal demikian dikarenakan beberapa ajaran Islam yang bersumber dari al- 

Qur‟an di interpretasikan melalui sabda-sabda Rasulllah saw. Yang tertuang dalam 

hadis.
66

 

Mubalig ialah ahli kumpulan agama yang dihantar ke luar negeri untuk 

menyebarkan ajaran agama mereka melalui dakwah, ajaran, khidmat sosial dan 

sebagainya. Perkataan " mubalig " berasal dari bahasa Arab yaitu, ًؽاهة  yang 

bermaksud "berlebihan" atau "berluasan" yang menakrifkan usaha memperluaskan 

penyebaran agama oleh orang yang bergelar mubalig”
67

 Sedangkan dalam kamus 

besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa mubalig mempunyai dua arti “(1) 

pengantar dalam salat berjamaah, yaitu mengundangkan takbir agar kedengaran 

oleh makmum (2) orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam”
68

 

Da‟i atau mubalig berarti orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada 

masyarakat penerima dakwah. Secara umum mubalig adalah setiap muslim dan 

muslimah yang menjalankan dakwah sebagai suatu kewajiban yang melekat 

sehingga tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut agama Islam. Jadi da‟i 
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secara lugawi adalah suatu proses penyampaian (tabligh) pesan-pesan tertentu yang 

berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan 

tersebut.
69

 

Mubalig adalah setiap orang Islam yang secara syari'at mendapat beban 

dakwah mengajak kepada agama Allah swt. Sehingga tidak diragukan lagi jika 

defenisi ini mencakup seluruh lapisan dari Rasul, ulama, penguasa dan setiap 

muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
70

 Sebagaimana yang terkandung 

dalam Q.S. al-Taubah/9: 71: 

ۡ ذُ  َْ ٍِ ؤ  َُ ۡوَٱى  َُ ْىُ ٍِ ؤ  َُ ۡوَٱى  َُ ى َُ ۡوََقُُِ ْنَشِ َُ ۡٱى  ِِ ۡػَ َُ هَى   ْ ۡوَََ شُوفِ ؼ  ََ
ۡثٱِى  َُ شُو ٍُ

َۡأَ  طٖۚٓ ۡثؼَ  ىُِبَءُٓ ۡأوَ   ٌ عُهُ ثؼَ 

َۡػَۡ ۡٱللَّ َُّ ۡإِ ُُۗ ٌُۡٱللَّ هُ َُ حَ ئلَِۡعَُشَ 
ٓ ۡأوُْىَ  َۡوَسَعُىىهَُٓۥۚٓ ۡٱللَّ َُ حَۡوََطُُِؼىُ مَى  ۡٱىضَّ َُ رىُ حَۡوََؤُ  يىَ  ۡۡٱىصَّ ٌٞ  ٧ٔضَِضٌۡحَنُِ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 

mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.
71

 

Mubalig dapat di ibaratkan sebagai guide atau pemandu terhadap orang-

orang yang ingin mendapat keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, 

mubalig adalah petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu 

mana jalan yang boleh di lalui dan yang tidak boleh di lalui oleh seorang muslim. 

Hal ini yang menyebabkan kedudukan seorang mubalig di tengah masyarakat 

menempati posisi penting, ia adalah seorang pemuka (pelopor) yang selalu di 
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teladani oleh masyarakat sekitarnya.
72

 Mubalig merupakan pelaksana dakwah baik 

yang di lakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara 

individual, kelompok maupun lewat organisasi atau lembaga.
73

 

Menurut istilah, ulama telah memberikan batasan terhadap mubalig sesuai 

dengan sudut pandang mereka masing-masing. Muhamad Abu Fatah Al-Bayanuni 

dalam bukunya “Al Madhol Ila al-‟Ilmi Da „wah” menjelaskan bahwa kata da‟i 

menurut bahasa adalah orang yang melakukan proses dakwah. Da‟i adalah isim fail 

dari   ٌوعد اعد       ditambahkannya   ha   pada   akhirnya   untuk   muballigah   atau   

yang menunjukkan arti sangat. Oleh karena itu, orang yang sering berdakwah 

disebut sebagai da‟i, sedangkan menurut istilah adalah orang yang menyampaikan 

ajaran Islam, atau orang yang mengajarkan Islam, dan orang yang menuntun pada 

ajaran yang sesuai dengan Islam.
74

 

Sedangkan Munir dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dakwah” 

menjelaskan bahwa mubalig ialah seseorang yang melaksanakan dakwah baik 

secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang di lakukan baik secara individu, 

kelompok maupun melalui organisasi atau lembaga.
75

Sedangkan Aziz 

mengungkapkan jika mubalig adalah seorang pelaksana dakwah baik lisan maupun 

tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok, atau berbentuk 

organisasi atau lembaga.
76

 Posisi seorang mubalig dalam dakwah itu sangatlah 
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penting, sehingga mubalig di tuntut untuk memiliki citra atau image yang baik 

dalam masyarakat.
77

 

Pengertian mubalig dapat di bedakan menjadi dua yaitu: pertama, mubalig 

secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf (dewasa), yang 

bagi mereka dakwah merupakan suatu kewajiban yang sudah melekat dan tidak 

terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah Rasulullah 

saw. “sampaikanlah walaupun hanya satu ayat”. Kedua, mubalig secara khusus 

adalah mereka yang mengambil keahlian secara khusus dalam bidang dakwah 

Islam yang di kenal dengan panggilan ulama, da‟i, atau mubalig.
78

 

Untuk memenuhi kualifikasi seorang mubalig, M. Ghozali sebagaimana 

Hasjmy menjelaskan bahwa terdapat dua syarat utama yang perlu dimiliki oleh 

seorang mubalig, diantaranya: 1) Pengetahuan mendalam tentang Islam, seorang 

mubalig harus benar-benar mendalam ilmunya tentang ushul (pokok) dan furu‟ 

(cabang) Islam sehingga apabila dia mengajari atau mendakwahkan manusia lain 

benar-benar dia bisa mengindahkan kepada mereka hakikat risalah yang sempurna. 

2) Memiliki jiwa kebenaran, seorang mubalig menjadi “ruh” yang penuh 

kebenaran, kegiatan, kesadaran, dan kemauan.
79

 

Selain menyampaikan tentang syariat Islam, seorang mubalig dituntut 

mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seiring perkembangan zaman 

sehingga mubalig mampu memberikan solusi yang konkrit terhadap kebutuhan para 

mad‟u. Dari beberapa pengertian sebagaiman yang telah dikutip di atas maka 

mubalig adalah suatu individu atau orang yang menjalankan suatu aktivitas 
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keagamaan dalam masyarakat dalam artian bahwa mubalig adalah orang yang telah 

diberikan kepercayaan dari masyarakat setempat untuk memangku kegiatan 

keagamaan ataupun orang yang memiliki wawasan luas tetang ilmu agama untuk di 

siarkan kepada orang lain. 

Dakwah merupakan suatu proses yang dinamik. Senantiasa bergerak seiring 

dengan perubahan persekitaran yang sentiasa berubah mengikut situasi dan 

kesesuaiannya. Bagaimanapun iya masih mengekalkan satu arah tujuan yang jelas 

yaitu membimbing umat manusia mengenali keesaan Allah swt. Dalam mengatur 

kehidupan. Oleh itu sesuai dengan kedinamikan ajaran Islam maka dakwah yang 

didukung oleh para pendakwah harus mampu menangani arus perubahan yang 

begitu drastik kini. Ini kerana kita sedang berhadapan dengan kehidupan yang serba 

mencabar, era globalisasi. Justru peranan para pendakwah begitu kritikal dan dunia 

begitu mengharapkan kemunculan para pendakwah yang mampu mengajak umat 

kembali kepada cara hidup yang betul dan lurus. 

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Suryawati bahwa syarat untuk 

menjadi mubalig yang professional adalah “memiliki sikap ihlas, berbekal ilmu 

agamalemah lembut dan sabar dalam berdakwah”
80

 dari beberapa aspek tersebut 

maka apabila telah dimiliki oleh setiap mubalig maka sudah patut dikatakan bahwa 

aktivitas keagamaan dalam masyarakat berjalan dengan baik, hal tersebut dapat 

ditandai dengan lingkungan masyarakat yang religious. 

Untuk lebih memperjelasnya mengenai syarat untuk menjadi mubalig yang 

profesional, maka penulis menguraikannya sebagai berikut: 
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(a) Ikhlas dan Urgensinya 

Seorang mubalig tidak berhasil dalam dakwahnya kecuali ia ihlas kepada 

Allah swt. Baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun keinginanya serta 

kemauanya. Sebab, berdakwah kepada Allah swt. merupakan suatu ibadah, dan 

suatu ibadah itu baru benar jika syaratnya terpenuhi, yaitu ikhlas dan ittiba‟ kepada 

Nabi. 

Tidaklah ada sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi seorang hamba 

melainkan menjadikan ikhlas dan ittiba‟ sebagai pendorong dalam setiap yang dia 

kerjakan, yang dia tinggalkan dan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ikhlas 

menjadi sifat sedangkan ittiba‟ menjadi cermin baginya. Sehingga ia terbebas dari 

keinginan- keinginan dan tujuan-tujuan yang tidak didasari ikhlas semata-mata 

karena Allah swt. 

Amal perbuatan itu tidak dianggap sebagai amal shalih kecuali amal 

tersebut bersih dan benar. Syaikh Al-Allamah Muhammad Al-Amin berkata: 

Alquran yang agung telah benar-benar menjelaskan bahwa amal shalih adalah 

amalan yang harus memilki tiga perkara dengan sempurna. Kekurangan pada salah 

satunya, akan menyebabkan suatu amalan tidak bermanfaat pada hari kiamat”.
81

 

Diantaranya adalah amalan tersebut harus ikhlas karena Allah swt. Keikhlasan 

tidak bisa terwujud kecuali dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa 

merusaknya. Syaikh Al-Allamah Hafizh Al-Hakami berkata “Ikhlas adalah 

membersihkan amal dari segala bentuk kesyirikan dengan niat yang shalih.” 

Suatu amalan sekalipun benar belum tentu baik (diterima) kecuali disertai 

niat ikhlas. Rasulullah mengabarkan bahwasanya baik atau rusaknya suatu amal 
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perbuatan tergantung dari niat, begitu pula seorang hamba akan menikmati hasil 

perbuatanya, dari apa yang di niatkannya. Sudah sangat jelas, bahwasanya semua 

ibadah tidak akan benar terkecuali dibarengi dengan niat yang baik, oleh karena itu 

hendaklah tujuan yang terkandung dalam niat adalah semata-mata mengharap pahala 

dari Allah swt. Dan ingin mendekatkan diri kepadanya dengan cara melaksanakan 

apa yang diperintah Allah swt. 

Dari penjelasan itu, nampak keterkaitan antara pengertian “ikhlas” secara 

bahasa dan menurut istilah. Menurut perkataan mereka, apabila sesuatu itu jernih 

dan terbebas dari sesuatu yang membuatnya keruh, itu dinamakan “khalis” atau 

murni. Sesungguhnya dakwah kepada Allah swt. Tidak membuahkan hasil, baik di 

dunia maupun di akhirat sebelum terbebas dari riya, sum‟ah, dan berbagai macam 

kebid‟ahan yang menyimpang. 

(b) Berbekal ilmu Agama 

Setelah mengetahui pentingnya ikhlas dalam berdakwah, hal lain yang tidak 

kalah penting adalah bekal ilmu agama yang bersumber dari Alquran dan As-Sunnah. 

Ilmu tersebut adalah buah dari keikhlasan. Dengan ilmu seorang mubalig 

mengetahui arah tujuan yang benar, sedangkan tanpa ilmu, seorang mubalig bisa 

mendatangkan bahaya besar bagi agama dan umat. Apabila seorang mubalig tidak 

memiliki ilmu agama sedikitpun apa yang akan didakwahkannya? Penyebab 

seorang mubalig salah dalam berdakwah dan jauh dari cahaya Ilahi adalah karena 

kebodohan. Dakwah Ilallah memerlukan ilmu dan kecakapan. Sebab syarat yang 

harus dimiliki mubalig adalah memiliki ilmu. Allah swt. Berfirman tentang 

orang-orang yang berilmu Q.S. al-Mujadalah: 11: 

ۡوَإِۡ ۡۖ  ٌ ۡىنَُ ُ ۡٱللَّ غَحِ
َۡفَ  غَحُىاْ يِظِۡفٱَف  جَ  ََ

ۡفٍِۡٱى  ۡرفَغََّحُىاْ  ٌ ۡىنَُ ۡقُِوَ ۡإرِاَ ْىُٓاْ ٍَ ۡءَا َِ ۡٱىَّزَِ أََُّٓهَب ُُضُواََْۡ  ۡقُِوَۡٱّ راَ

ُۡ ۡوَٱللَّ ذٖۚٓ ۡدسََجَ  ٌَ
ؼِي  ۡأوُرىُاْۡٱى  َِ ۡوَٱىَّزَِ  ٌ ْنُ ٍِ ْىُاْۡ ٍَ ۡءَا َِ ُۡٱىَّزَِ فغَِۡٱللَّ ُُضُواَْۡشَ  ۡخَجُِشٞۡۡفٱَّ َُ يىُ ََ بۡرؼَ  ََ ۡۡٔٔثِ
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Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
82

 

Dalil dan beberapa argumen ini mengharuskan seorang mubalig yang 

berkiprah dalam dunia dakwah untuk selalu membekali dirinya dengan ilmu, 

sehingga dengan begitu dia akan mendapatkan keutamaan dari ilmu, karena dengan 

ilmu tersebut dia mendapatkan keutamaan dari Allah swt. Memperoleh derajat dan 

juga kehormatan. Seorang mubalig harus mengetahui mana yang harus disyariatkan 

dan yang tidak disyariatkan, mampu membedakan sunnah dan bid‟ah, yang baik 

dan yang buruk, yang halal dan yang haram, syirik dan tauhid, karena semua itu 

adalah inti dan tujuan dari dakwah itu sendiri. 

(c) Lemah Lembut dan Sabar Dalam berdakwah 

Sabar termasuk sifat yang mulia yang Allah swt. berikan kepada hambanya 

yang bertaqwa di bawah pimpinan Rasulullah saw. Sifat ini juga dimiliki oleh 

penduduk surga. Sabar merupakan suatu kewajiban hal tersebut berdasarkan 

kesepakatan para ulama. Di mana sabar yang di maksud adalah sabar dalam 

menjalankan segala yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang dilarang, 

termasuk dalam hal ini sabar dalam menerima musibah dengan tidak mengeluh. 

Kemudian sabar dalam meninggalkan ajakan jelek hawa nafsunya. Sehingga sabar 

merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki oleh seorang mubalig yang 

menginginkan keberhasilan dalam dakwahnya. Karena dalam proses penerimaan 
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dakwah, manusia itu sendiri berbeda dalam hal pemahamannya ditambah lagi 

dengan banyaknya subhat sehingga bisa mempengaruhi seseorang dalam menerima 

dakwah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran yang tinggi bagi seorang mubalig. 

Sifat sabar itu sendiri memiliki pengaruh yang besar bagi jiwa manusia. 

Allah swt. Memberikan sabar dan lemah lembut agar manusia tidak 

berkeluh kesah dan marah. Rasulullah saw. Adalah cermin kita yang mana beliau 

sabar dalam berbagai macam keadaan. Tatkala disakiti dan dakwahnya dihalang-

halangi, seketika itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada beliau untuk 

menjatukan gunung kepada orang-orang yang menyakiti beliau, tetapi Beliau tidak 

mau, dan tetap sabar menghadapi orang-orang tersebut. Berkat kesabaran dan 

kelembutan beliau inilah dakwah Islam bisa di terima dengan baik, dan cahaya 

Islam itu sendiri, memancar keseluruh penjuru dunia. Alangkah hebat dan kuatnya 

kesabaran beliau dalam menghadapi ujian, dan alangkah lembutnya Beliau dalam 

mengemban misi dakwah Islam. 

Tak ada yang lebih memotivasi seorang mubalig untuk bisa bersabar kecuali 

keihlasan, keyakinan, dan keimanannya kepada Allah swt. Dengan kesabaran dan 

kelembutan maka pahala yang di peroehnya berlipat, dan pengaruhnya juga 

menguat, serta keimananya bertambah. Selanjutnya berharap pahala Allah swt. 

Menjadi pengganti dari semua musibah yang menimpanya dalam proses dakwah itu 

sendiri. 

Bukan hanya sekadar kekuatan fisik yang membuat seseorang mulia. Sebab 

banyak binatang yang tentu lebih kuat dari pada manusia. Akan tetapi kekuatan 

sebenarnya yang harus dimiliki manusia utamanya seorang mubalig adalah 

kekuatan menahan hawa nafsu dengan menjauhkan diri dari rasa dendam, amarah, 
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dan juga emosi yang berlebih-lebihan. Diantara pentingnya sabar bagi seorang 

mubalig. 

1. Sabar tersebut menjadikan hamba-hamba Allah swt. Menjadi orang yang alim 

(berilmu) sehingga menyelisihi jalan orang-orang yang jahil (bodoh). 

2. Sabar menyebabkan seseorang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan 

dan keselamatan. 

3. Sabar menjadikan orang kuat menghadapi penderitaan dalam berdakwah. 

4. Allah swt. Akan memberikan buah kesabaran berupa surga, keberuntungan 

danderajat yang tinggi.
83

 

Disamping beberapa kriteria, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Terdapat pula beberapa kriteria atau syarat lain seperti berikut: 

a. Iman dan taqwa kepada Allah swt. 

b. Tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan diri pribadi 

c. Ramah dan penuh pengertian 

d. Tawaduh (rendah hati) 

e. Sederhana dan jujur 

f. Tidak memiliki sifat egoism 

g. Sifat semangat
84

 

Selanjutnya Syukir menyebutkan pula syarat penting untuk menjadi seorang 

mubalig antara lain berikut: 

1) Berakhlak mulia 

2) Hing ngarsa asung tuladha, hing madya mangun karsa, tutwuri handayani. 

3) Disiplin dan bijakasana 
                                                           

83Kusnawan Aep, Komunikasi Penyiaran Islam (Bandung: Benang Merah Press, 2004), h. 

85.  

84Dermawan Andy, Metodologi Ilmu Dakwah (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 165. 
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4) Berwibawa 

5) Tanggung jawab 

6) Berpandangan luas
85

 

Secara umum, syarat mubalig berafiliasi kepada ketauladanan Nabi saw. 

Dalam berdakwah dan syarat itu merupakan sifat wajib bagi Nabi dan rasul yang 

sudah kita kenal, yaitu Memiliki sifat shiddiq yang artinya benar. Benar 

perkataannya, benar pemikirannya dan benar tingkah lakunya menurut Allah swt. 

Memiliki sifat amanah yang artinya Terpercaya. Tugas mubalig benar-benar 

diaplikasikan dalam keseharian dan bertanggung jawab penuh terhadap tindak 

tanduknya di mata Allah swt. Dan masyarakat luas. 

Memiliki sifat tabligh yang artinya menyampaikan (tidak menyembunyikan 

yang haq). Seorang mubalig mampu menyampaikan yang haq (benar) itu haq dan 

yang bathil (rusak/salah) itu bathil dan tidak luntur dalam kondisi apapun. Yang 

terpenting mampu membawa pencerahan bagi umat. Memiliki sifat fathonah yang 

artinya cerdas dan tidak jumud (beku) dalam pemahaman. Seorang mubalig 

hendaknya cerdas dalam melihat dan memahami problematika (permasalahan) yang 

terjadi di tengah-tengah umat. 

1. Peranan Mubalig dalam Masyarakat 

Tugas mubalig tidak semata-mata melaksanakan dakwah agama dalam 

artian yang sempit berupa pengajian saja, tetapi keseluruhan kegiatan penerangan 

baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. 

Lebih jelasnya diuraikan sebagai beirkut: 

a. Pembimbing 

                                                           
85Syukir Asmuni, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 94. 

  



66 

 

Sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa 

masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi mubalig sangat 

strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. 

mubalig yang juga merupakan tokoh panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu 

bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang 

dihadapi oleh umat Islam. Apa lagi seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka tugas dari mubalig itu sendiri semakin berat, 

karena dalam kenyataannya tataran kehidupan dalam masyarakat mengalami 

perubahan pola hidup yang menonjol. 

Mubalig sebagai figur dan juga berperan sebagai pemimpin dalam 

masyarakat, sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah agama dan masalah 

kemasyarakatan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan 

kepemimpinannya, mubalig tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk 

ucapan-ucapan dan kata- kata saja, tetapi bersama-sama mengamalkan dan 

melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan 

sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihklasan 

mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya. 

b. Agent of Change (Perubahan) 

Mubalig juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk 

mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, dalam segala bidang, sehingga 

dengan adanya kemajuan, maka terjadilah perubahan dari yang negative atau pasif 

menjadi yang positif atau aktif. 

Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat 

penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari 

segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental 
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spiritualnya yang dilaksanakan secara bersama-sama. 

c. Motivator 

Demi suksesnya pembangunan mubalig berfungsi sebagai pendorong 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan juga ikut serta 

mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu jalannya pembangunan, 

khususnya mengatasi dampak negative, yaitu menyampaikan muballighan kepada 

masyarakat dengan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti untuk 

melaksanakan bimbingan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui 

bahasa agama. 

Peranan inilah yang sering memposisikan mubalig sebagai mahkluk yang 

dianggap multi talenta. Oleh karena itu, mubalig perlu meningkatkan dan 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai 

berbagai strategi, pendekatan, dan teknik muballighan, sehingga mampu dan siap 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul professional. 

Oleh karena itu selain mubalig memiliki kemampuan dan kecakapan ia juga 

mampu memutuskan dan menentukan sebuah proses kegiatan bimbingan dan 

mubalighan, sehingga dapat berjalan sistematis, berhasil guna, berdaya guna dalam 

upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Menilik dari peranan mubalig 

sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sangat jelas bahwasanya tugas pokok 

mubalig adalah” melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan agama dan 

pembangunan melalui bahasa agama”.
86

 

Sedangkan fungsi dari mubalig itu sendiri adalah: 

1) Fungsi Informatif dan Edukatif 

Mubalig memposisikan dirinya yang berkewajiban mendakwahkan Islam, 

                                                           
86Wijaya, Ilmu Komuniaksi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 129. 
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menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai 

dengan tuntunan Alquran dan Sunnah Nabi. 

2) Fungsi Konsultatif 

Mubalig menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, 

keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Mubalig agama harus bersedia 

membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh ummat. Mubalig 

menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan 

dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini mubalig 

agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi. 

3) Fungsi Advokatif. 

Mubalig Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, 

mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif mubalig selama ini 

memang belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masih banyak kasus yang 

terjadi di kalangan ummat Islam yang tidak terselesaikan dengan baik. Misalnya 

dalam kasuistik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (penggusuran), 

bahkan sampai upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga 

persoalan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan kadang 

seorang mubalig tidak berdaya melihat umat Islam mendapat perlakuan yang tidak 

adil dari golongan lain. 

Karena sasaran mubalig adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang 

terdiri dari berbagai latar belakang sosial kultural, maka pemetaan kelompok 

sasaran penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan 
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dan menentukan materi bimbingan atau muballighan yang relevan dan benar-benar 

dibutuhkan oleh kelompok sasaran. 

Secara harfiah, dakwah merupakan masdar dari fi‟il (kata kerja) da‟a 

dengan arti ajakan, seruan, panggilan, undangan. Selain itu terdapat varian makna 

dari etimologi dakwah. Dakwah bisa berarti do‟a atau yang lainnya.
87

 

Dakwah menurut bahasa “da‟wah” dalam bahasa arab bentuknya adalah 

masdar yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Sedangkan bentuk kata kerjanya 

(fi‟il) adalah da‟a, yad‟u, da‟watan yang berarti memanggil, menyeru, atau 

mengajak. Orang yang menyampaikan akwah disebut sebagai pendakwah atau Da‟i 

sedangkan orang yang menerima dakwah disebut sebagai mad‟u.
88

 

Menurut Abdul Munir Mulkan, dakwah merupakan usaha mengubah situasi 

menjadi lebih baik dan sempurna, baik terhadap diri semdiri maupun terhadap 

masyarakat. Menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah mengajak umat manusia 

agar kembali kejalan Allah swt. (system dakwah) secara keseluruhan, baik dengan 

lisan maupun tulisan ataupun dengan perbuatan dalam rangka mewujudkan ajaran 

Islam menjadi kenyataan dalam kehidupa syahsyiyyah, usrah Jamaah dan ummah 

dalam semua segi kehidupan sehingga terwujud kualitas khairul ummah.
89

 

Ditinjau dari segi etimologi dakwah berasal dari Bahasa Arab yang artinya 

panggil, ajakan atau seruan. Arti kata dakwah seperti ini sering ditemukan dalam 

ayat al-Qur‟an, seperti Q.S. al-Baqarah: 23. 

ۡٱىثَّۡ َِ ٍِ شَجَۡثهِۦِۡ بءٓٗۡفأَخَ  ٍَ بءِٓۡ ََ ۡٱىغَّ َِ ٍِ بءَٓۡثِْبَءٓٗۡوَأَّضَهَۡ ََ شٗبۡوَٱىغَّ ضَۡفشَِ  سَ  ۡٱلۡ  ٌُ دِۡٱىَّزٌِۡجَؼوََۡىنَُ شَ  ََ
                                                           

87Ali Mahfudz, Hidayah Al-Mursyidin ila Thuruq al Wa‟ziwa al Khitabah (Beirut: Darul 

Ma‟arif), h. 17. 

88 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997), h. 406-407 

89Abdul Munir Mulkhan, Metode Dakwah Kontemporer (Jakarta: Bina Ilmu, 2011). 
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ۡفَۡ ۡۖ  ٌ قٗبۡىَّنُ ۡۡسِص  َُ ى َُ يَ ۡرؼَ   ٌ ِۡأَّذاَدٗاۡوَأَّزُ ؼيَىُاْۡلِلَّ  ٕٕلََۡرجَ 

Terjemahnya:  

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami 

wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang 

semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika 

kamu orang-orang yang benar.
90

 

Dalam Alquran terdapat beberapa bentuk ayat yang mengandung dakwah 

salah satunya dalam Q.S. al-Baqarah: 221 

شٞۡ  ُ ْخٌَۡخَ ٍِ ؤ  ٍُّ خٞۡ ٍَ َ ۡوَلَۡ
َِّٓۚ ٍِ َۡؤُ   ً ذِۡحَزَّ

شِمَ   ُ َُ ۡوَلََۡرُْنِحُىاْۡۡوَلََۡرَْنِحُىاْۡٱى  ُۗ  ٌ نُ جَجزَ  ۡأػَ  شِمَخٖۡوَىىَ   ُ ٍُّ ِۡ ٍِّ

ۡإِۡ َُ ػُى ئِلََۡذَ 
ٓ ۡأوُْىَ  ُۗ  ٌ جَجنَُ ۡأػَ  شِكٖۡوَىىَ   ُ ٍُّ ِۡ ٍِّ شٞۡ  ُ ۡخَ ٌِ ٍِ ؤ  ٍُّ ذٞۡ ۡوَىؼَجَ 

ْىُاْۚٓ ٍِ َۡؤُ   ً ۡحَزَّ َِ شِمُِ  ُ َُ
ۡٱى  ىًَۡٱىَّْبسِۖۡ

فِشَحِۡثئِِۡ غ  ََ
جََّْخِۡوَٱى  ػُىٓاْۡإِىًَۡٱى  َُۡذَ  َُۡوَٱللَّ َۡزَزَمََّشُو  ٌ زِهۦِۡىِيَّْبطِۡىؼَيََّهُ ۡءَاََ  ُِ ۡوََجَُُِّ ِّهِۡۦۖ ٕٕۡۡٔۡۡر 

Terjemahnya:  

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. 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.
91

 

Sedangkan menurut Quraisy Shihab, dakwah adalah menyeru atau 

mengajak kepada keinsyafan. Selain itu Quraisy Shihab juga berpendapat bahwa 

dakwah adalah mengubah situasi dari situasi yang tidak baik menjadi situasi yang 

lebih baik lagi serta lebih sempurna, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap 

lingkungan masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar dalam hal prilaku atau 

persepsi hidup saja, akan tetapi menuju sasaran yang lebih luas lagi. Terutama di 

masa sekarang, dakwah harus memiliki peran lebih menyeluruh dalam berbagai 
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aspek kehidupan.
92

 

Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi atau istilah itu banyak 

sekali pengertiannya tergantung dari sudut pandang mana mereka dalam 

mengartikan istilah tersebut. Seperti menurut buku yang ditulis oleh Abdul Basit, 

dakwah merupakan suatu proses kegiatan untuk mengajak manusia kepada jalan 

Allah swt. Dalam arti yang kedua, dakwah merupakan proses persuasi 

(mempengaruhi). Disini dapat diartikan bahwa dakwah tidak sekedar mengajak saja 

melainkan membujuk agar orang atau objek dakwah mau ikut dengan ajaran yang 

telah disampaikan oleh orang yang mempengaruhi. Ketiga, dakwah adalah sistem 

yang utuh, yaitu dilakukan paling tidak dengan tiga sub sistem yang harus ada 

dalam kegiatan berdakwah, diantaranya; da‟i, mad‟u, dan pesan dakwah. Adapun 

pengertian dakwah menurut beberapa ahli antara lain: 

a) Syeikh Ali Mahfudz 

Ali Mahfudz dalam kitabnya “Hidayatul Mursyidin” mengatakan dakwah 

merupakan suatu proses untuk mengajak (mendorong) manusia untuk mengikuti 

kebenaran dan petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka 

until berbuat mungkar sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
93

 

b) Muhammad Khidir Husain 

Dalam bukunya “al Dakwah ila al Islah” mengatakan dakwah adalah suatu 

upaya yang dilakukan untuk memotivasi orangplain agar mau berbuat baik dan 

mengikuti petunjuk yang benar serta melakukan amar ma‟ru nahi munkar dengan 

                                                           
92Muhammad Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1992), h. 194. 

93Ali Mahfudz, Hidayah Al-Mursyidin ila Thuruq al Wa‟ziwa al Khitabah (Beirut: Darul 

Ma‟arif), h. 17.  
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tujuan mendapatkan kesuksesan dan bahagia dunia dan akhirat.
94

 

c) Arifin, M. 

Menurut Arifin definisi dakwah adalah suatu upaya until mengajak 

seseorang baik berbentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya, yang dilakukan 

secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain secara individu 

maupun kelompok agar timbul dalam dirinya satu pengertian, kesadaran sikap 

penghayatan serta pengalaman terhadap pengajaran agama sebagai message yang 

disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur paksaan.
95

 

d) Asmuni Syukir 

Menurut Asmuni Sukir definisi dakwah adalah suatu usaha 

mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar tetap 

beriman kepada Allah swt. Dengan menjalankan syariat-Nya sehingga merekan 

menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia dan akhirat.
96

 

e) Amrullah Ahmad 

Mernurut Amrullah Ahmad definisi dakwah adalah mengadakan suatu arah 

perubahan. Mengubah strukrtur masyarakat dan budaya dari kedzholiman kearah 

keadilan, kebodohan kearah kemajuan atau kecerdasan, kemiskinan kearah 

kemakmuran, keterbelakangan kearah kemajuan, yang semuanya dalam rangka 

meningkatkan derajat manusia dan masyarakat kearah puncak kemanusiaan.
97

 

f) Muhammad Sulthon 

                                                           
94Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 8. 

95Arifin, M. Psikologi Dakwah suatu Pengantar (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 6. 
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Menurut Muhammad Sulthon definisi dakwah adalah semua aktifitas baik 

lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak memanggil manusia 

lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt. sesuai dengan garis aqidah, syari‟ah 

dan akhlak Islamiyah.
98

 

Dari beberapa definisi dakwah diatas maka dapat di simpulkan, bahwa 

dakwah adalah upaya konstuktif seseorang untuk melakukan perubahan suatu 

situasi yang negatif menjadi situasi positif. Atau merupakan suatu kegiatan untuk 

mengajak manusia dengan cara bijasana baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun 

tingkah laku yang mengarah kepada kebaikan atau kemaslahatan kepada orang lain 

baik individu maupun kelompok, orang tersebut melakukan kebaikan dan 

meninggalkan kemungkaran sesuai ajaran Islam untuk mendapatkan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat, tanpa adanya unsur paksaan. Atau dakwah adalah suatu usaha 

atau proses, yang di selenggarakan dengan sadar dan terencana dengan tujuan 

mengajak ummat manusia ke jalan Allah swt. yang merupakan tujuan hidup 

manusia bahagia sejahtera dunia dan akhirat. 

1. Dasar Hukum Dakwah 

Dakwah merupakan suatu kewajiban setiap muslimin dan muslimat. 

Misalnya amar ma‟ruf nahi mungkar, jihad dan memberi nasehat. Untuk 

menguatkan kewajiban dakwah bagi setiap muslim perlu juga di tinjau dari segi 

kepentingan perkembangan dakwah dan pemanfaatan ilmu untuk diri sendiri dan 

orang lain, sesuai firman Allah swt. Di dalam Q.S An-Nahl/16: 125 yang berbunyi: 

ۡهُۡ ۡسَثَّلَ َُّ ۡإِ
ُِٓۚ غَ ۡأحَ  ٍَ ۡهِ زٍِ

ۡثٱِىَّ هٌُ ذِى  ۡوَجَ  حَغَْخَِۖۡ ۡٱى  ػِظَخِ ى  ََ
ۡوَٱى  خِ ََ حِن 

ۡثٱِى  ۡسَثلَِّ ۡعَجُِوِ  ً ۡإِىَ عُ ىَۡٱد 

ِۡ ََ ۡثِ ٌُ يَ ۡۡأػَ  َِ زذََِ ه  َُ ۡثٱِى  ٌُ يَ ۡػَِۡعَجُِيِهۦِۡوَهُىَۡأػَ   ٢ٕٔظَوَّ
                                                           

98 Sulthon Muhammad, Psikologi Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2003), h. 9. 
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Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.
99

 

Kata ud‟u yang diterjemahkan dengan seruan, ajakan adalah fi‟il amar yang 

menurut kaidah usul fiqih fi‟il amar adalah perintah dan setiap perintah adalah 

wajib dan harus dilaksanakannya selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya 

dari kewajiban itu kepada sunah, atau hukum lain. Jadi melaksanakan dakwah adalah 

wajib hukumnya karena tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkanya dari 

kewajiban itu, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama tentang status kewajiban 

itu apakah fardu ain atau fardu kifayah.
100

 

Pendapat ulama pertama mengatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu 

ain, dimana setiap orang Islam wajib hukumnya tanpa terkecuali untuk 

melaksanakan kegiatan dakwah. Adapun pendapat ulama yang kedua menyatakan 

bahwa berdakwah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya dakwah dapat 

dilaksanakan oleh sebagian atau kelompok orang saja dan itu sudah di anggap 

memadai. Perbedaan ini karena adanya perbedaan penafsiran terhadap Q.S. Ali 

Imran:104 

ۡ ْنَشِۚٓ َُ ۡٱى  ِِ ۡػَ َُ هَى   ْ شُوفِۡوَََ ؼ  ََ
ۡثِٱى  َُ شُو ٍُ

ۡوََأَ  شِ  ُ خَ ۡٱى  ۡإىًَِ َُ ػُى َۡذَ  خٞ ٍَّ ُ ۡأ  ٌ ْنُ ٍِّ زنَُِۡ وَى 

ۡۡ َُ يِحُى ف  َُ ۡٱى  ٌُ ئلَِۡهُ
ٓ  ١ٓٔوَأوُْىَ 

Terjemahnya:  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
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yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.
101

 

Perbedaan pendapat itu terletak pada minkum min, diberikan pengertian 

littabidh / sebagian, sehingga menunjuk kepada hukum fardlu kifayah. Sedangkan 

pendapat lain mengartikan dengan littabiyin atau lil bayaniyah/menerangkan 

sehingga menunjuk kepada fardu ain
102

 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

1) Subyek Dakwah (da‟i) 

Subyek dakwah atau da‟i adalah pelaksana daripada kegiatan dakwah, baik 

secara perorangan individual maupun secara bersama-sama secara terorganisasikan. 

Subyek dakwah (da‟i) merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan dakwah. 

Maksudnya manusia (da‟i) sebagai pelaku adalah unsur yang paling penting dan 

menentukan.
103

 

Pada dasarnya semua pribadi Muslim itu berperan secara otomatis sebagai 

mubalig atau orang yang menyampaikan dalam bahasa komunikasi dikenal sebagai 

komunikator. Untuk itu dalam komunikasi dakwah yang berperan sebagai da‟i atau 

mubalig adalah: secara umum adalah ummat Muslim yang baligh (dewasa) dimana 

bagi mereka berkewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat tidak terpisah 

dari misinya sebagai umat Islam, sesuai dengan perintah “sampaikan semua yang 

kamu terima dari padaku walau hanya satu ayat”. Secara khusus adalah mereka 

yang mengambil keahlian khusus (mutakhasis) dalam bidang agama Islam, yang 

dikenal dengan panggilan ulama.
104

 

                                                           
101Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 63. 

102Sanwar Aminudin, Pengantar Studi Ilmu Dakwah (Semarang: 1985), h. 35.  

103Anshari Hafidz, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 
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Sedangkan untuk mewujudkan seorang mubalig yang profesional dan 

mampu memecahkan kondisi persoalan mad‟unya sesuai dengan perkembangan dan 

dinamika yang dihadapi oleh obyek dakwah, ada beberapa kriteria. Adapun sifat-

sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang mubalig menurut Aziz secara umum, 

yaitu: 

a) Mendalami Alquran dan Sunah serta sejarah kehidupan Rasullullah saw. Serta 

Khulafaurrasyidin. 

b) Memahami keadaan masyarakat yang akan dihadapi 

c) Berani mengungkap kebenaran, kapanpun dan di manapun. 

d) Ikhlas dalam melaksanakan tugas dakwah tanpa tergiur oleh nikmat materi yang 

hanya bersifat sementara. 

e) Satu kata dengan perbuatan. 

f) menjauhi hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri 

Tentu saja sifat-sifat ideal tersebut hanya dimiliki oleh seorang Nabi dan 

Rasul. Akan tetapi, sifat-sifat tersebut seharusnya secara maksimal harus dimiliki 

oleh juru dakwah atau mubalig. Sehingga risalah yang disampaikan berbekas dan 

berpengaruh dalam kehidupan social pendengarnya.
105

 

2) Obyek Dakwah (mad‟u) 

Obyek dakwah atau mad‟u, adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah 

atau manusia yang menerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai 

kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun yang tidak, atau dengan kata 

lain manusia secara keseluruhan.
106

 Obyek dakwah dapat dibedakan atas umat 

dakwah dan umat ijabah. 
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Umat dakwah adalah masyarakat luas nonmuslim, sedangkan umat ijabah 

adalah mereka yang telah memeluk agama Islam (kaum Muslim) sendiri. Terhadap 

umat dakwah, dakwah bertujuan untuk mengenalkan Islam kepada mereka (dengan 

dialog apapun) agar tertarik dan dengan kesadaran sendiri mereka memilih Islam 

sebagai pilihan agamanya. Sedangkan untuk umat ijabah, dakwah memiliki tujuan 

untuk lebih meningkatkan lagi penghayatan dan pengamalan mereka terhadap 

ajaran agama Islam, sehingga menjadi Muslim yang benar-benar Islami.
107

 

3) Metode Dakwah 

Metode dakwah adalah suatu cara yang dilakukan seorang mubalig dalam 

melaksanakan dakwah. Yang di mana dalam berdakwah di perlukan cara-cara 

tertentu agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Untuk itu seorang mubalig perlu 

melihat kemampuan yang ada pada dirinya dan melihat secara benar terhadap 

obyek dalam segala seginya.
108

 

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang mubalig 

untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu al-Islam atau serentetan kegiatan untuk 

mencapai tujuan tertentu.
109

 

Keberhasilan atau kegagalan dalam berdakwah sangat bergantung dari 

bagaimana seorang mubalig memakai metode yang tepat. Oleh karena itu dakwah 

harus mencocokan dengan mad‟u yang dijadikan sasaran. Ada beberapa metode 

yang digunakan oleh mubalig pertama Nabi Muhammad saw. Mupun penerusnya 

pada zaman sekarang, yaitu: 

(a) Metode dengan Lisan 
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Yakni menyampaikan informasi, atas pesan dakwah melalui lisan, seperti: 

khutbah, ceramah, pidato, diskusi. 

(b) Metode dengan Tulisan 

Dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan, seperti: buletin, risalah, 

pamflet, edaran, diktat dan sepanduk. 

(c) Metode Home Visit (silaturrahmi) 

Yakni suatu bentuk penyampaian langsung dengan memperlihatkan 

perbuatan atau tingkah laku seperti: silaturrahmi, menjenguk orang sakit, 

membangun masjid, membuka tempat penampungan anak jalanan dan anak 

yatim.
110

 

(d)  Metode Infiltrasi atau Sisipan 

Metode ini menyampaikan di mana inti agama atau jiwa keagamaan di 

susupkan ketika memberi keterangan, penjelasan, pelajaran, kuliah, ceramah, 

pidato, dan lain-lain. Maksudnya dengan materi lain (bersifat umum) dengan tidak 

terasa kita memasukkan intisari/jiwa keagamaan kepada hadirin. 

(e)   Metode Drama (Role Playing Method) 

Dakwah dengan metode ini menggunakan suatu penyajian materi dakwah 

dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad‟u agar dakwah 

tercapai sesuai dengan yang di harapkan. Hal berbeda dengan metode ilfiltrasi 

karena bersifat umum, sedangkan drama lebih spesifik.
111

 

4) Materi Dakwah (Maddah) 

Materi dakwah merupakan segala bentuk pesan yang disampaikan oleh 
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mubalig kepada mad‟u yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia 

yang bersumber dari Alquran dan Hadis. 

Materi dakwah sebagai pesan dakwah merupakan isi ajakan, anjuran dan ide 

gerakan dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Sebagai isi ajakan dan ide gerakan 

di maksud agar manusia menerima dan memahami ajaran tersebut. Supaya ajaran 

Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan sebagai pedoman 

hidup dan kehidupannya.
112

 

Pada dasarnya materi dakwah Islam tergantung pada tujuan dakwah yang 

hendak dicapai, namun secara global dapat dikatakan bahwa materi dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga hal pokok:
113

 

a. Masalah Keimanan (Aqidah) 

Aqidah dalam Islam adalah sebagai i‟tikad batiniyah aqidah mencakup 

masalah-masalah yang erat kaitannya dengan rukun iman. 

b. Masalah Ke-Islaman (syari‟ah) 

Syari‟at dalam Islam erat hubungannya dengan amal lahir (nyata) dalam 

rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah swt. guna mengatur hubungan 

dengan manusia dengan Tuhan-Nya dan mengatur pergaulan hidup manusia dengan 

manusia. 

c. Masalah Budi Pekerti (Aqhlak) 

Masalah akhlak dalam masalah dakwah dari segi aktifitas tentunya sebagai 

materi dakwah, ini merupakan hasil atau buah ke-imanan dan ke-Islaman 

seseorang. Menurut Asmuni Syukir, keseluruhan materi dakwah pada dasarnya 
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bersumber dari dua sumber Alquran dan Hadis.
114

 Ajaran Islam adalah agama yang 

menganut ajaran kitab Allah swt. Yakni Alquran dan Hadis Rosulullah saw. Yang 

mana kedua ini merupakan sumber utama ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu 

materi dakwah Islam hendaklah tidak boleh terlepas dari dua sumber tersebut, 

bahkan bila tidak bersandar dari keduanya (Alquran dan Hadis) seluruh aktifitas 

dakwah sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam. 

d. Ra‟yu Ulama (opini ulama) 

Ulama menganjurkan umatnya untuk berfikir, berjihad menentukan hukum- 

hukum yang sangat oprasional sebagai tafsiran dan takwil Alquran dan Hadis. 

Dengan kata lain penemuan baru tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis dapat 

pula dijadikan sebagai sumber materi dakwah. 

Dengan kata lain dakwah merupakan bahan atau sumber yang dapat 

digunakan untuk berdakwah dalam rangka mencapai tujuan dakwah, materi dakwah 

tidak terbatas pada Alquran dan Hadis saja tetapi keberhasilan tersebut dibawa oleh 

para mubalig yang berhubungan pada diri nabi beserta sahabat-sahabatnya dalam 

rangka menegakkan ajaran-ajaran tauhid, ilmu pengetahuan sosial di tengah-tengah 

masyarakat yang dihadapi.
115

 

5) Media dakwah (Wasilah) 

Media dakwah (Wasilah) adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u (obyek dakwah).
116

 

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat 

menggunakan berbagai media dakwah (wasilah). Macam-macam dakwah menurut 
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Aminudin adalah sebagai berikut: 

a) Dakwah melalui lisan atau secara langsung. Dimana da‟i menyampaikan ajakan 

dakwahnya kepada mad‟u. 

b) Dakwah melalui tulisan. Kegiatan dakwah yang dilakukan melalui tulisan-

tulisan, dan dakwah melalui tulisan lebih lama dan kuat, bahkan dapat diulang-

ulang sesuai dengan tempat yang tersedia. 

c) Dakwah melalui alat-alat Audio. Yaitu alat-alat yang dinikmati melalui alat 

pendengaran. Seperti radio, kaset tape dan lainnya. 

d) Dakwah melalui alat Visual. Yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan alat- 

alat yang dapat dilihat oleh mata manusia. Seperti seni lukis, kaligrafi, seni ukir 

dan lainnya. 

e) Dakwah melalui alat-alat Audio Visual. Yaitu alat perantara yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan dakwah yang dapat dinikmati dengan mendengar dan 

melihat. Seperti televisi, vidio dan lainnya. 

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi, dilihat dari sudut pandang 

biologi komunikasi dari eksperimentasi adalah kecenderungan bertindak dengan 

upaya individu yang terlibat secara aktif dalam aspek kehidupan manusia.
117

 

Hakikatnya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan.
118

 

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi 

yang tidak disengaja sama sekali, hingga komunikasi yang benar-benar 

direncanakan dan disadari, kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadinya 

komunikasi, meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan 
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kepada orang lain. Kita dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau 

tidak menafsirkan perilaku kita.
119

 

Komunikasi tidak saja berkutat pada persoalan pertukaran berita dan pesan, 

akan tetapi juga melingkupi kegiatan individu dan kelompok terkait dengan tukar- 

menukar data, fakta, dan ide. Bila dilihat dari makna ini, ada beberapa fungsi yang 

melekat dalam proses komunikasi, yaitu: 

Pertama, informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran 

berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat 

mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi linkungan dan orang lain agar 

dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Kedua, sosialisasi, penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang 

efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif di dalam masyarakat. 

Ketiga, motivasi, menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendekmaupn 

jangka panjang, mendorong orang untuk menetukan pilihan dan keinginannya, 

mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan 

dikejar. 

Keempat, perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta 

yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan 

pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan yang 

diperlukan untk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan 

masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 

Kelima, pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong 

perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta membentuk ketrampilan dan 
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kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. Keenam, memajkan 

kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan 

warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas horizon 

seseorang serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebeutuhan 

estetiknya. 

Ketujuh, hiburan, penyebarluasan sinyal, symbol, suara, dan imaji dari 

drama, tari, kesenian, kesusastraa, musik, olahraga, kesenangan, kelompok, dan 

individ. Kedelapan, integrasi menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu 

kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka 

dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan 

orang lain.
120

 Intensitas interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan 

mereka terhadap saling memberi dan menerima informasi. Pada titik inilah ilmu 

komunikasi menemukan momentumnya, yaitu bertujuan untuk: 

Pertama, agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti orang lain. 

Komunikator yang baik dengan sendirinya dapat menjelaskan pada komunikan 

dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti 

apa yang dimaksudkan. Kedua, memahami orang lain, komunikator harus mengerti 

benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan, jangan mereka 

menginginkan kemauannya. Ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain, 

komunikator harus berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan 

pendekatan yang persuasif bukan memaksakan kehendak. Keempat, menggerakkan 

orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-

macam, mungkin berupa kegiatan, kegiatan yang dimaksudkan disini ialah kegiatan 

yang lebih banyak mendorong, namunyang penting harus diingat adalah bagaimana 
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cara yang baik untuk melakkannya.
121

 

C. Transformasi Kompetensi dengan Tantangan Dakwah di Era Pandemi 

Covid-19 

Virus corona atau sering sebut covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan 

oleh sindrom pernapanasan (sars-CoV-2) yang di duga awal kemunculannya pertama di 

Wuhan ibukota provinsi Hubei China dan ditemukan pada tanggal Desember 2019. 

Tentu virus ini mengguncang dunia dan berdampak pada manusia, karena kurang 

lebih 200 negara yang terjangkit denga virus ini dan juga termasuk indonesia. 

Berbagai cara dari seluruh dunia untuk mencegah dan memutus mata rantai 

penyebaran virus ini karena tidak nampak oleh kasat mata, gejala umum menurut 

para ahli saat ini ketika seseorang terpapar virus korona adalah maka ia akan 

mengalami demam, batuk, sakit tenggerokan sampai denga sesak nafas. 

Virus ini ditetapkan oleh world health organization (WHO) sebagai virus 

berbahaya yang mampu menyebar di berbagai negara bahkan setengah dunia. Sudah 

banyak kasus kematian dan sampai dengan saat ini belum di temukannya atau obat apa 

yang efektif untuk menyembuhkan virus ini. Segala aktivitas yang berjumlah lebih dari 

2 orang apakah itu disekolah, kampus, tempat hiburan, ataupun aktivitas beribadah 

seperti shalat lima waktu bagi ummat Islam akan di alihkan kerumah masing-masing 

untuk mencegah penularan virus covid-19 ini. 

Selain itu dengan banyaknya masyarakat yang langsung menelan mentah- 

mentah sebuah informasi ketika ada pihak yang tidak betanggung jawab terhadap hal 

ini, misalnya suatu daerah semua mendapatkan sembako atau bantuan dari pemerintah 

sedangkan di wilayahnya belum ada penyaluran bantuan sehingga pihak atasan apakah 
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itu desa, lurah, bupati bahkan gubernur langsung dituduh menimbun bantuan atau 

bahan logistik itu beralih ke tangan lain dan berbagai macam argumen negatif yang 

terkait dengan hal tersebut. 

Pandemi membuat perubahan pola dalam berdakwah berubah jika dulunya di 

lakukan secara langsung dengan saling bertatap muka dengan jamaah peserta kajian 

sekarang sudah tidak lagi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan tidak 

melakukan kontak langsung dengan seseorang hal tersebut dilakukan untuk mencegah 

meluasnya wabah virus corona ini. 

Covid-19 mendorong urgensi pendakwah untuk segera mangambil langkah 

start memasuki era digital, di mana setiap mubalig di tuntut untuk bias memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi secara optimal. Karena hanya hal tersebutlah yang 

menjadi alternatif pergeseran bagi pergeseran pola dakwah itu sendiri. Abdurrani salah 

satu tokoh agama sekaligus imam di gampong lampuja mengatakan jika kegiatan 

berdakwah yang ada di gampong lampuja terus dilakukan tetapi dengan tetap 

mematuhi anjuran pemerintah dengan menjaga jarak. Di kampung lampuja sendiri 

juga menerapkan setelah shalat berjamaah untuk tidak bersalaman dahulu demi 

menjaga keselamatan bersama. Dimasa pandemi dakwah secara langsung seperti acara 

maulidan, Isra' Mi'raj, Tabligh Akbar dan kajian-kajian keagamaan lainnya di hentikan 

sementara di lampuja hingga negara ini steril dari pada wabah Covid-19 ini. 

Transformasi atau perubahan dakwah di masa pandemi covid-19 menjadi 

salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh para Mubalig. Transformasi ini 

dilakukan secara struktural yang bergerak dari top down maupun secara kultural 

yang bergerak dari bottom up. Oleh karena itu dengan strategi dakwah ini dapat 

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan nilai- 

nilai Islam. 

Transformasi atau perubahan dakwah di masa pandemi covid-19 seperti 
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sekarang ini, platform media sosial dan media online lainnya yang berbasis virtual 

yang tersedia menjadi salah satu cara alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan 

keagamaan. Ini dianggap sebagai cara yang cukup efektif karena mudah dijangkau dan 

juga cara ini tetap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada masa new 

normal yaitu keadaan normal kegiatan kembali diperbolehkan namun sesuai protokol 

kesehatan. Yaitu menggunakan masker, memakai handsanitizer, sosial distancing 

dan lain- lain. 

Perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan 

teknologi yang semakin canggih dan memasuki hampir setiap aspek kehidupan 

manusia. Aspek kehidupan beragama pun tidak luput dari perkembangan teknologi. 

Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penyebaran pendidikan agama Islam. 

Pengaruh perkembangan teknologi bagi penyebaran Islam, contohnya dapat dilihat 

pada aplikasi-aplikasi telepon genggam pintar (smartphone) yang dapat digunakan 

sebagai media beribadah, seperti aplikasi Quran dan pengingat adzan. Keberadaan 

aplikasi tersebut tentu sangat memudahkan manusia yang ingin senantiasa dekat 

dengan Allah swt. 

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para Mubalig yang baru 

memulai melakukan syiar agama secara virtual. Namun, disatu sisi merupakan peluang 

besar dalam memperluas jangkauan jamaah lintas daerah di Indonesia. Dakwah virtual 

adalah kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media digital atau media teknologi 

informasi berupa televisi, radio, internet, dan lainnya. 

Setiap pilihan memiliki konsekuensi dan tantangannya masing-masing, 

begitupun ketika kita sudah menetapkan jalan dakwah sebagai pilihan, ketika kita 

sudah memilih dakwah atau untuk menjadikan dakwah sebagai pilihan maka harus 

siap menerima segala konsekuansi dan tantangannya. 

Berdakwah pada masa sekarang ini bisa dikataka tidaklah muda, dan memang 
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sejatinya dakwah bukanlah perkara mudah karena ketika kita sudah menentukan 

pilihan kita maka mau tidak mau kita menerima dan siap dengan konsekuansi yang 

ada. Karena adanya covid sendiri masyarakat lebih takut dan sangat berhati-hati untuk 

ikut serta dalam kegiatan keagamaan dan dakwah sendiri, hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi para tokoh agama untuk dapat menyiarkan pesan-pesan Islam. 

Strategi yang harus di utamakan dalam perkembangan zaman seperti ini adalah 

mampu berkolaborasi dengan teknologi seperti media, yang saat ini seolah-olah 

menjadi alat yang paling diperlukan dalam membantu proses aktivitas manusia, oleh 

sebab itu itu inilah salah satu strategi dakwah misalnya saja pemanfaatan hp, dimana 

saat ini, Handphone saat seola-olah menjadi teman setia dalm kehidupan sehari-hari 

untuk medapatkan informasi di luar sana,bahkan terkadang masyarakat tidak pokus 

dengan lingkungannya akibat terlalu serius meperhatikan layar smartphonenya apakah 

itu adalah informasi perusahaanny,infromasi keluarganya,sodaranya bahkan hal-hal 

yang tidak pentingpun di bukanya. Lalu strategi dakwah yang ahrus diberlakukan 

dengan keadaan kondisi dan situasi seprti adalah memberikan edukasi kepada 

masyarakat ataupun menyanyangkan sebuah video ceramah yang diikuti dengan 

proses tanya jawab sehingga apa yang menjadi kendala dalam hidup kita, masalah 

dalam hidup kita bisa kita tanyakan kepada para muballiq walaupun lewat media.
122

 

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 

                                                           
122Ilham, “Strategi Dakwah Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Masa Wabah Covi-

19", (2020): h. 5  
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sangat efektif dan potensial dengan beberapa alasan diantaranya 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.
123

 

Ustazah Syamsyidar salah satu tokoh agama di gampong lampuja menjelaskan, 

dakwah itu pada hakekatnya mengajak sehingga dengan begitu harus mengerti kondisi 

orang yang diajak, termasuk juga kecenderungannya. Kemudian tantangan lain yang 

dihadapi adalah masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk turut serta dalam 

kegiatan dakwah karena masih kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat itu 

sendiri verbal.
124

 Tapi juga bagaimana menyelami tradisi, kebiasaan, dan 

kecenderungan dari kaum yang dijadikan objek dakwah itu. Karena itu juga, ketika 

seorang Mubalig hendak berdakwah, maka harus disesuaikan dengan kondisi 

masyarakatnya. Ketika kondisi sedang darurat seperti ini, maka hal tersebut dilakukan 

dengan berbagai cara yang dapat mempermudah jalannya kegiatan dakwah tersebut.
125

 

Mengenali mad‟u dengan segala karakteristiknya adalah memudahkan bagi 

para Mubalig untuk melakukan pendekatan dakwah di kalangan mereka. Apalagi 

terhadap generasi sekarang ini adalah sebuah potensi dakwah yang sangat besar karena 

memiliki karakteristik yang unik, serta peluang mengembangkan dakwah secara lebih 

kreatif memiliki ruang yang sangat lebar. Untuk itu pendekatan pada generasi seperti 

ini membutuhkan strategi tersendiri yang dapat diterima oleh mereka dengan baik. 

Berdakwah di masa sekarang adalah satu tantangan tersendiri sekaligus 

                                                           
123Firmans, Berdakwah lewat internet, Why Not? (Jakarta: duta Wacana, 2007), h. 34. 

124Safana Auliana Putri, “Tantangan dan Peluang Dakwah Masa Pandemi di Gampong 

Lampuja” Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1 (2021): h. 106. 

125Safana Auliana Putri, “Tantangan dan Peluang Dakwah Masa Pandemi di Gampong 

Lampuja” Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 1, (2021): h. 107. 
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peluang besar karena pada diri mereka ada masa depan Islam yang lebih panjang. 

Disinilah orientasi dakwah menjadi satu hal mendesak yang harus dilakukan untuk 

para Mubalig yang terjun dikalangan generasi milenial 

D. Kerangka Konseptual 

KOMPETENSI MUBALIG DALAM BERDAKWAH PADA DEWAN PIMPINAN 

DAERAH (DPD) WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR 
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BAB III     

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah. 

Sedangkan pengetahuan (knowledge) adalah segala bentuk sesuatu yang kita 

ketahui yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, adapun pengetahuan ilmiah 

(science) adalah pengetahuan yang mengikuti aturan-aturan ilmiah.
1
 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- 

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya mencari cara 

penyelesaiannya.
2
 Metode penelitian dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (qualitative research) 

yakni penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan 

mengungkapkan sebuah masalah.
3
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian dan 

kondisi secara faktual, sistematis, dan konfrehensif mengenai sifat-sifat, faktor-

faktor, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi.
4
  

                                                           
1Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 2. 

2Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

h. 1. 

3Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social (Cet. VIII: Yogyakarta: Gajah Mada 

Universitas Press, 1998), h. 31. 

4Lexy. J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 4. 
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Penelitian deskriftif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan, menelaah, dan menginterpretasi objek sesuai dengan kenyataan di 

lapangan. Penelitian deskriftif dilakukan dengan tujuan utama yakni 

menggambarkan secara sistematis realita dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat.
5
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini difokuskan pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar, 

divisi dakwah dan kaderisasi, yang beralamat di Jl. Raya Baruga Ruko Malino, No. 

C- 24 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234. 

Pemilihan DPD Wahdah Islamiyah Makassar sebagai objek penelitian karena selain 

wilayah dakwahnya berada di Kota Makassar. DPD Wahdah Islamiyah sendiri 

merupakan bagian dari ormas Islam yang lebih dikenal dengan Wahdah Islamiyah 

(WI). 

B. Pendekatan Penelitian 

Secara etimologi pendekatan adalah derivasi kata dekat, artinya tidak jauh, 

setelah mendapat awalah pe dan akhiran an maka artinya proses, perbuatan dan 

cara mendekati sedangkan secara terminologi usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-

metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.
6

 Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi. 

Pendekatan komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi 

dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Komunikasi ialah proses 

                                                           
5 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT. 

Bumi Askara, 2008), h. 157. 

6Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 28. 
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yang melibatkan seseorang untuk menggunakan tanda tanda alamiah ataupun 

universal berupa simbol simbol berdasarkan perjanjian manusia baik verbal atau 

nonverbal yang disadari atau tiidak disadari yang bertujuan guna memengaruhi 

sikap orang lain. 

Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, 

penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri 

seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut 

memberikan beberapa pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses 

mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. 

Relevansinya dengan penelitian ini adalah lebih mengacu kepada proses 

penyampain pesan dari Mubalig kepada, sehingga bisa terlihat kompetensi yang ada 

pada diri Mubalig. yang tak kalah penting juga, komunikasi ini merupakan alat 

yang dipakai oleh peneliti untuk menggali informasi dari Mubalig sebagai objek 

penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komunikasi, karena dakwah 

adalah bagian dari proses komunikasi. Implementasi dakwah yang dilakukan oleh 

Wahdah Islamiyah diketahui keberhasilan dan kegagalannya melalui pendekatan 

(parameter) komunikasi untuk menelaahnya. Telah diketahui setiap manusia 

memiliki hasrat untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, menunjukkan identitas 

terhadap orang disekitarnya, begitu pula orang-orang yang eksis pada lembaga 

Wahdah Islamiyah dalam mengaplikasikan dakwah di Kota Makassar.  

C. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 
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lainnya.
7
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 

yang merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh langsung dari 

lapangan tempat melakukan penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang 

berkaitan langsung dengan objek peneliti yakni Mubalig sebagai sumber informasi 

dakwah kepada masyarakat. Data ini digali melalui wawancara yang mendalam 

dari dokumentasi dan berbagai referensi yang relevan.
8
 Data primer dari penelitian 

ini berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mubalig yang 

berjumlah enam orang, dan juga dari mad’u sebagai sasaran dakwah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu pendukung yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi 

atau laporan yang telah tersedia. Kajian dilakukan secara analitik dan kritis dengan 

mengaborasi semua teman data dan fakta dari berbagai sumber, baik yang 

bersumber dari data kepustakaan maupun data temuan di lapangan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa 

dokumen atau arsip lembaga. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

                                                           
7Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157. 

8 Hendri Tanjung & Abrista Dewi, Metodologi Penelitian Ekoonomi Islam (Jakarta: 

Gramata Publishing, 2013), h. 76. 
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mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.
9
 Dalam 

penelitian, observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara 

dan hasil wawancara, observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, 

perilaku subjek pada saat wawancara, interaksi subjek dengan peneliti sehingga 

dapat memberikan data tambahan yang dianggap relevan sebagai hasil 

wawancara.
10

 

Data-data yang diperoleh dari metode ini adalah berhubungan dengan 

kondisi objektif yang mencakup, profil lembaga yang berisi gambaran umum DPD 

Wahdah Islamiyah Makassar, baik itu visi dan misi, program dakwah yang telah 

dijalankan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini 

observasi awal yang dilakukan adalah dengan mengunjungi kantor lembaga yang 

beralamat di Jl. Raya Baruga Ruko Malino, No. C-24 Antang, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234. 

2. Wawancara 

Wawancara merupaka proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih melakukan tatap muka 

mendengarkan dan menyimak dengan seksama secara langsung informasi-

informasi atau keterangan- keterangan dengan mengadakan wawancara langsung 

kepada pihak yang berwewenang.
11

 Wawancara (interview) merupakan 

pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan penelitian. 

Wawancara adalah alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, 

perasaaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.
12

 

                                                           
9Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Askara, 2003), h. 70. 

10Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Cipta Pustaka Media, 

2014), h. 121. 

11Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian, h. 83. 

12Hendri Tanjung & Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi, h. 83.  
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Menurut Singarimbun wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam 

survey, tanpa adanya wawancara maka kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan penelitian.
13

 Adapun 

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua sekertaris, ketua divisi 

dakwah dan kaderisasi serta Mubalig lainnya yang bergabung dalam DPD Wahdah 

Islamiyah Makassar. 

Wawancara ini akan peneliti fokuskan pada Mubalig, dalam hal ini peneliti 

ingin menggali tentang pengetahuan keagamaan, baik itu yang terkait dengan al- 

Qur’an maupun hadis, pengetahuan pisikologis dalam hal apakah seorang Mubalig 

mampu membuat mad’unya merasa nyaman dengan keberadaanya, ketika proses 

dakwah tersebut berlangsung, pengetahuan kependidikan dalam hal ini jenjang 

pendidikan yang dicapai menjadi satu tolak ukur bagi mad’u dalam menilai seorang 

Mubalig. Dan yang terakhir adalah pengetahuan umum, hal ini juga sangat penting 

bagi seorang Mubalig, apa lagi dimasa pandemi saat ini, pengetahuan umum 

Mubalig tentang pandemi itu menjadi satu hal yang wajib dikarenakan dengan 

begitu seorang Mubalig bisa menyusun strategi yang tepat dalam berdakwah, selain 

itu juga bisa menjadi sumber informasi yang sangat didengar oleh masyarakat. 

Selanjutnya yang menajadi sasaran wawancara disini juga adalah mad’u sebagai 

sasaran dari dakwah itu sendiri, dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana 

tanggapan mad’u terhadap materi dakwah yang disampaikan oleh Mubalig dan 

bagaimana proses penyampaian materi dakwah tersebut, apakah menarik bagi 

mad’u atau tidak. 

                                                           
13Masri Singarimbun & Sofian Efendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: Pustaka 

LP3ES, 2008), h. 192. 
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Adapun nama-nama dari Mubalig yang akan diwawancarai yaitu: Prof. Dr. 

Hamid Habbe, M.Si, H. Muhammad Istiqamah, Lc. M.A, H. Ayyub Soebandi, Lc, 

Dr. Ronny Mahmuddin, Lc. M.Pd, Muh. Gishar Hamka, S.Pd.I, H. Imran Muh. 

Yunus, Lc. M.H adapun nama-nama muballigatnya yaitu Sumarni Yahya, S.Pd.I, 

Rahmatan, S.Pd, A. Dahmayanti, S.Si, Ruslina dan Israwati IB, S.H. Nama-nama 

tersebut merupakan rekomendasi dari ketua divisi dakwah dan kaderisasi, dimana 

mereka adalah Mubalig yang sudah lama tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah 

Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan sebagainya.
14

 Untuk mendapatkan data-

data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang 

ada pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar untuk keperluan penelitian. 

Dokumentasi dalam hal ini juga dititik beratkan pada pengambilan gambar pada saat 

penyampaian materi dakwah kepada para mad’u, dan pada proses wawancara 

dengan Mubalig dan juga mad’u. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisi data dibutuhkan proses yang baik, oleh Burhan Bungin 

mengembangkan beberapa teknik analisis data penelitian kualitatif, sebagai 

berikut:
15

 

1. Colletion data Yakni pengumpulan materi dengan analisis data. Pada tahap ini 

peneliti megumpulkan data sebanyak mungkin tanpa melalui proses pemilihan 

                                                           
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 231. 

15 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 67-70. 
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terlebih dahulu, yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam hal ini data yang 

dimaksud peneliti adalah yang terkait dengan kompetensi Mubalig pada DPD 

Wahdah Islamiyah Makassar. 

2. Reduction data yakni proses eleminasi data dengan mengerucutkan, 

menggolongkan, dan memilih data yang relevan, selanjutnya yang tidak relevan 

kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan. Data yang dimaksud oleh 

peneliti disini adalah data yang terkait dari hasil wawancara, yang peneliti 

kumpulkan, dan kemudian peneliti bisa mengukur tingkat kompetensi Mubalig 

yang berada pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar.  

3. Display data atau penyajian data adalah yang sudah relevan dipaparkan secara 

ilmiah oleh peneliti secara objektif dan menutup adanya kekurangan. Dimana 

data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil observasi dan wawancara, 

dibentuk dalam satu tabel, sehingga bisa terlihat jelas hasil dari penelitian 

tersebut. 

4. Conclusions data adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali tahap 

eleminasi data dan penyajian data tidak bertentangan pada data yang diambil. 

Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga 

data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Berdasarkan dari penelitian 

tersebut, peneliti bisa menarik kesimpulan, apakah Mubalig yang berada pada 

DPD Wahdah Islamiyah Makassar, memiliki kompetensi atau tidak. 
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 BAB IV 

ANALISIS KOMPETENSI MUBALIG DALAM BERDAKWAH  

(STUDI DEWAN PIMPINAN DAERAH) [DPD]  

WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR 

 

A. Selayang Pandang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar 

Wahdah Islamiyah merupakan satu ormas Islam yang telah lama berdiri dan 

berpusat di Makassar Sulawesi Selatan. Organisasi Islam ini merupakan sebuah 

gerakan Islam lokal yang bergerak dalam bidang dakwah dan tarbiah, juga berbagai 

bidang lainnya seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, informasi dan komunikasi 

(infokom), kewanitaan dan lingkungan hidup. Organisasi ini bukanlah suatu gerakan 

yang tiba-tiba muncul, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa 

“ketegangan” teologis yang dialami oleh para pendiri organisasi ini dengan gerakan 

Islam Muhammadiyah di Makassar, tepatnya di Masjid Ta‟mirul Masjid (salah satu 

Masjid utama Muhammadiyah Makassar). Menurut pengakuan beberapa pelaku 

sejarah, Wahdah Islamiyah telah memiliki embrio yang kuat dan mengakar dengan 

Fathul Mu‟in. Nama ini kemudian dipakai sebagai upaya untuk merekrut dan 

memelihara spirit keagamaan yang telah diwariskan oleh Fathul Mu‟in Kyai Dg. 

Magading. Fathul Mu‟in adalah sosok ulama intelektual yang dikagumi dikalangan 

Muhammadiyah.
1
  

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi massa yang berasaskan Islam, juga 

merupakan lembaga perjuangan yang menjadikan dakwah dan tarbiah sebagai 

program yang pokok dan terpenting yang tetap berlandaskan kepada Alquran dan 

alSunah sesuai pemahaman Salaf ash-Shalih (manhaj ahlu alSunah wal-jama’ah). 

                                                     
1Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiah dalam Peningkatan Pemahaman Din 

Al-Islam dikalangan Mahasiswi (Studi Kasus Lembaga Muslimah Cabang Makassar)”, Tesis 

(Makassar, Fak. Tarbiah UIN Alauddin 2013), h. 92-93. 
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Organisasi Wahdah Islamiyah berdiri pada tanggal 4 april 2002, bertepatan dengan 

tanggal 1 safar 1422 H, dan terdaftar secara resmi pada Departemen Dalam Negeri 

Republik Indonesia yang ditandai dengan keluarnya surat tanda terima keberadan 

organisasi dari Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik, Direktorat Jendral 

Kesatuan Bangsa (DEPDAGRI) di Jakarta dengan nomor 148/D,1/IX/2002, 

kemudian terdaftar pada tanggal 26 agustus 2002 di kantor Kesatuan Bangsa, Kota  

Makassar, dengan surat nomor 220/1092-1/KKB/2002. Kemudian Wahdah Islamiyah 

mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Direktorat Jenderal Kesatuan 

Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor 

57/D.III.2/VI/2008, dan diperbaharui pada tanggal 22 januari 2016 dengan nomor 

01-00-00/021/D.IV.I/I/2016.
2
 

Sebagai ormas Islam yang telah lama berdiri, kehadirannya sudah memberi 

sumbangsih yang cukup baik bagi masyarakat, utamanya masyarakat Sulawesi 

Selatan. Proses perkembangan dan perubahan yang cepat adalah karena kuatnya 

komitmen para pemimpin wahdah sehingga menjadi suatu organisasi yang 

diperhitungkan. Perkembangan tersebut didukung oleh tingkat keikhlasan para 

pengurus yang tinggi dalam ber-amar ma’ruf nahi mungkar.   

Sebuah organisasi didirikan tentu mempunyai maksud dan tujuan serta visi 

dan misi yang diemban. Demikian halnya dengan ormas Wahdah Islamiyah, visi 

dapat berarti cita-cita yang ingin diwujudkan dan misi bias berarti tugas yang 

diemban atau yang akan dilaksanakan. Wahdah Islamiyah mempunyai visi untuk 

menjadi sebuah ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 2030. Yang 

dimaksud eksis adalah bahwa Wahdah Islamiyah memiliki eksistensi riil dan cukup 

                                                     
2Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 132. 
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signifikan untuk berperan serta dan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah 

demi mewujudkan dan melaksanakan program kerjanya.
3
 

Adapun misi dari Wahdah Islamiyah yaitu, pertama, menegakkan syiar Islam 

dan menyebarkan ajaran Islam yang benar, kedua, membangun persatuan umat dan 

ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat bekerjasama (ta’awun) dan saling 

menasehati (tanasuh), ketiga, mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan 

ekonomi yang Islami yang berkualitas, dan yang terakhir, membentuk generasi Islam 

yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.
4

 Dari 

penjelasan tersebut kita bisa melihat Wahdah Islamiyah mempunyai maksud dan 

tujuan membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Sesuai 

ajaran Alquran dan alSunah. Disamping itu berupaya menegakkan agama Islam serta 

mempererat hubungan persaudaraan sesama Islam mempererat hubungan 

persaudaraan sesama Islam untuk kemajuan masyarakat, Bangsa dan Negara yang 

diridhai Allah swt. 

Nilai adalah prinsip dasar dalam suatu organisasi yang harus dijunjung tinggi. 

Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan Wahdah Islamiyah adalah berdasarkan 

manhaj yang diyakini dan kegiatan tarbiah yang dijalankan serta tuntutan kondisi 

yang merupakan syarat terwujudnya visi Wahdah Islamiyah. Nilai-nilai dasar 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Keimanan yaitu akidah yang lurus dan kuat, ibadah yang benar dan ikhlas, 

akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta pengamalan terhadap adab-adab 

                                                     
3Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 133. 

4Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 133 
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Islam dalam semua sendi kehidupan. 

2. Amar ma’ruf nahi mungkar yaitu kepekaan terhadap linkungan, memiliki 

semangat perbaikan dan perubahan menuju yang lebih baik, serta semangat 

dakwah yang tinggi. 

3. Kesungguhan atau mujahadah yaitu kesiapan untuk berkorban demi 

perbaikan dan kemaslahatan, menggali seluruh potensi dan 

mengoptimalkannya dalam upaya islah/dakwah menuju keridhaan Allah swt. 

4. Kerjasama atau ta’awun yaitu sikap semangat tolong menolong, kesadaran 

dan keyakinan akan pentingnya kerja sama dalam upaya perbaikan dan 

dakwah, siap memimpin dan dipimpin. 

5. Profesionalisme atau itqan yaitu kompetensi, kapabilitas, kredibilitas serta 

kemampuan dalam bidang yang ditekuninya dalam rangka upaya dakwah, 

juga sifat amanah dan penuh tanggung jawab. 

 Adapun bidang-bidang kerja dari Wahdah Islamiyah adalah sebagai berikut: 

a) Bidang Dakwah dan Kaderisasi 

1) Kaderisasi dan mubalig 

2) Pembinaan majelis taklim 

3) Menyelenggarakan kursus keIslaman, seminar, tablig akbar, pesantren kilat 

dan bedah buku 

4) Pengiriman dai keseluruh wilayah di Indonesia 

5) Pembinaan anak dan remaja 

6) Pembinaan keluarga sakinah 

b) Bidang Pendidikan dan Tahfiz Alquran 

1) Mengelolah lembaga pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi 

diseluruh Indonesia 
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2) Pembinaan lembaga tahfiz Alquran diseluruh Indonesia 

3) Mengelolah pembinaan, pelatihan tahsinul qira’ah dan baca tulis Alquran 

4) Musbaqah hifzhil quran 

c) Bidang Ekonomi dan Keuangan 

1) Mengkoordinir badan usaha milik organisasi 

2) Membangun Masjid, sekolah dan kantor dakwah 

3) Megelolah dan asep lembaga 

d) Bidang Lazis Wahdah 

1) Bina muallaf 

2) Bantuan pembangunan sekolah dai 

3) Tebar wakaf Alquran 

4) Bantuan transportasi ambulans 

5) Bantuan kemandirian usaha mikro 

6) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 

1) Beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah 

7) Beasiswa santri tahfiz 

8) Pondok tahfiz yatim 

9)  Sekolah guru tahfiz 

10)  Tahfiz community 

e) Bidang Informasi dan Sosial 

2) Mengelolah media dakwah dan informasi (TV, radio, majalah dan buletin) 

3) Pelatihan jurnalistik 

4) Mengelolah tim tanggap bencana untuk membantu korban bencana alam 

diberbagai daerah 

5) Menyalurkan bantuan sosial dan dana kesehatan kepada kaum muslimin 

f) Bidang Khusus Muslimah 
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1) Mengelolah pembinaan dakwah dikalangan muslimah (majelis taklim, 

seminar, pelatihan keIslaman) 

2) Pelatihan daiyat dan muballigat 

3) Mengelolah usaha muslimah 

g) Bidang Puslitbang dan PSDM 

1) Memediasi para peneliti dari dalam dan luar negeri baik dikalangan 

mahasiswa, dosen, maupun lembaga penelitian lainnya 

2) Penyelenggaraan berbagai macam kegiatan diklat bagi pengembangan SDM 

seperti quantum learning, quantum teaching, speed reading, super memory 

system, megabrain learning system, jurnalistik, achievement motivation, 

training manajement di berbagai tempat. 

3) Pelatihan guru, tenaga kependidikan dan kepalah sekolah 

4) Pelatihan Pembina tahfiz 

5) Pelatihan tenaga keuangan/bendahara 

h) Capaian pelaksanaan program kerja secara nasional hingga saat ini 

1) Memiliki 22 dewan pimpinan wilayah 

2) Memiliki 159 dewan pimpinan daerah 

3) Memiliki 1.300 Masjid binaan 

4) Memiliki 3.040 majelis taklim 

5) Memiliki 2.700 orang guru mengaji 

6) Memiliki 1.062 dai dan khotib 

7) Memiliki 220 unit pondok Alquran 

8) Memiliki 5.063 kelompok tahfiz community 

9) Menyalurkan 33.000 eksemplar tebar Alquran 

10) Menyalurkan beasiswa pendidikan ke 588 penerima yatim dan dhuafa 
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11) Program wahdah peduli 60.740 orang penerima 

12) Bantuan usaha mikro 522 orang penerima 

13) Jumlah sekolah Wahdah Islamiyah di Indonesia sebanyak 221 unit 

14) Jumlah tenaga pengajar sebanyak 10.579 orang  

Adapun peran dan kegiatan Wahdah Islamiyah adalah sebagai berikut:  

(a) Pembinaan Generasi Muda 

Wahdah Islamiyah sebagai gerakan Islam memberikan perhatian pada bidang 

penyadaran, pencerahan, pembinaan moral dan pendidikan yang telah membawa 

kesan yang baik dikalangan warga masyarakat.  

(b) Pencerahan Umat Melalui Dakwah 

Wahdah Islamiyah membentuk departemen khusus yang diberi tugas untuk 

melakukan pembinaan kepada umat yakni departemen dakwah dan kaderisasi. 

Departemen ini mencakup kegiatan dakwah dan kaderisasi dengan menangani 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Penanganan khutbah jumat 

2. Penanganan taklim syar’i secara rutin dengan materi aqidah, akhlak, fiqih, 

hadis dan tafsir Alquran 

3. Penanganan majelis taklim 

Jumlah majelis taklim yang ditangani oleh Wahdah Islamiyah relatif 

banyak sekaligus potensial sehingga menciptakan jaringan baru yang bersifat 

tidak formal kelembagaan. 

4. Pembinaan kelompok kajian Islam, pembinaan ini secara intensif dilakukan 

berjenjang 

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah terutama 

dalam membina umat yaitu dengan mengkaji beberapa kitab yang menjadi 
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sumber motivasi, sumber nilai, sumber penguat keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah swt. 

(c) Kegiatan Melalui Lembaga Pendidikan 

Wahdah Islamiyah membentuk departemen pendidikan yang diberi tugas 

untuk mengurusi masalah pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh 

Wahdah Islamiyah adalah dari tingkat kanak-kanak hingga perguruan tinggai yaitu: 

1. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Wihdatul Ummah 

2. Sekolah dasar Islam Terpadu (SDIT) Wihdatul Umat 

3. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Wahdah Islamiyah 

4. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) Wahdah Islamiyah 

5. Pondok Pesantren Tahfiz Alquran 

6. Pesantren Tadrib Ad-du‟at (pengkaderan dai dan daia) 

7. Perguruan Tinggi Ma‟had Aly Al-wahdah (STIBA) 

8. Pondok Pesantren Al-Iman Sidrap 

9. Pondok Pesantren Umar Bin Abdul Azis Enrekang 

(d) Peran Sosial dan Kesehatan  

Adapun departemen yang mengelolah kegiatan ini adalah: 

1. Departemen sosial yang mengelolah beberapa lembaga sosial yang langsung 

menyentuh masyarakat seperti: 

a) Tim penanggulangan musibah (TPM) Wahdah Islamiyah 

b) Unit pelayanan ambulance 

c) Program sumbangan 3B (baju bekas berkualitas) 

d) Program sumbangan buka puasa pada bulan ramadhan dan lain-lain. 

2. Departemen kesehatan dan lingkungan hidup 

Fasilitas-fasilitas kesehatan yang dikelolah oleh departemen kesahatan 

Wahdah Islamiyah adalah: 
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a) Rumah sakit wihdatul ummah yang beralamat di jalan DR. Leimena tello baru 

Makassar 

b) Pengelolaan klinik rukiah syar’iyah merupakan klinik pengobatan alternatif 

yang mengobati pasien-pasien yang terkena gangguan jin dan penyakit yang 

tidak terdeteksi oleh medis 

c) Unit tim medis peduli masyarakat yang banyak melakukan bakti sosial bekerja 

sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemahasiswaan 

diperguruan tinggi 

3. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh (LAZIS) 

Lembaga ini berfungsi menghimpun berbagai dana dari masyarakat, 

memungut iuran dari anggota jemaah atau simpatisan (donatur) setiap bulannya, 

menyebarkan amplop ZIS setiap memasuki bulan ramadhan sekaligus menyebarkan 

kepada yang berhak menerima. 

4. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah (LP2KS) 

Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara pernikahan dan sebagai tempat 

konsultasi masalah keluarga sakinah 

5. Lembaga Wakaf Pembangunan dan Pengembangan (LWP2) 

Lembaga ini mempunyai tugas mencari tanah wakaf yang akan menjadi 

tempat dibangunnya Masjid, dengan anggaran seratus persen dari para donatur baik 

dari luar maupun dalam negeri.  

6. Departemen Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) 

Departemen ini mempunyai peranan dalam hal penyebarluasan dakwah Islam 

yang dilakukan melalui media massa, selain itu juga aktif mempublikasikan agenda-

agenda dan laporan-laporan dakwah yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah. 

Departemen ini mempunyai lima divisi kerja yaitu: 



107 

 

a) Divisi radio 

b) Divisi rekaman 

c) Divisi peliputan 

d) Divisi website 

7.  Kegiatan di Bidang Ekonomi 

Kegiatan Wahdah pada bidang ekonomi dapat tergambar melalui departemen 

pengembangan usaha (DPU), yang bergerak aktif pada bidang permodalan, 

perdagangan dan industry rumahan seperti bursa ukhuwa agency (took buku dan 

distributor), apotik wahdah farma, praktek dokter berkelompok, baitul mal wat 

tamwil (BMT) al-amin yang bergerak dibidang jasa penitipan, jasa tabungan, dan 

pinjaman sesuai syar’i. disamping itu Wahdah Islamiyah juga melaksanakan 

kegiatan-kegiatan dalam mempersiapkan sumber daya yang memilki kompetensi 

yang memadai dalam mengelolah dan menggerakkan bidang ini seperti pelatihan-

pelatihan, kursus dan seminar yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. 

8. Kegiatan di Bidang Pengembangan Daerah  
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Departemen ini melaksanakan kegiatannya dengan mendirikan sekertariat 

tetap Wahdah Islamiyah pada seluruh ibu Kota Propinsi, pendirian lembaga-lembaga 

pendidikan, pendirian dan pengembangan usaha ekonomi dan lain-lain.
5
 

 

B. Kompetensi Subtantif Mubalig pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah 

Islamiyah Makassar 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya bahwa faktor yang 

mempengaruhi daya serap mad’u sangat bergantung pada kredibilitas mubalig, hal 

tersebut sesuai dengan source credibilti theory atau kredibilitas fungsi dalam hal ini 

berbicara tentang kredibilitas mubalig. Menurut syekh Ali Mahfuz kredibitas 

mubalig sangat menentukan kepercayaan mad’u.
6
 kredibilitas muncul ditentukan 

oleh profesionalisme mubalig yang memiliki keahlian, pengalaman, keterampilan, 

kepercayaan dan kejujuran. Selain itu kredibilitas mubalig juga ditentukan oleh 

kecerdasan komunikasi empati, persuasif, komunikatif, dialogis, dan kemampuan 

komunikasi partisipatif. semakin tinggi kompetensi seseorang dalam 

mengomunikasikan pesan-pesan Alquran dan alSunah semakin efektif daya serap 

mad’u. 

Paradigma tersebut jika dijadikan standar untuk mengkaji kompetensi 

subtantif yang ada pada mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah 

Makassar, maka bisa dilihat sebagian dari mubalignya sudah memenuhi standar 

secara subtantif. Dimana secara pengetahuan keagamaan mereka sudah sangat 

mumpuni. Walaupun masih ada diantara para mubalig yang tergabung pada DPD 

Wahdah Islamiyah Makassar yang secara pengetahuan ketika ditanyakan tentang 

                                                     
5Dokumentasi Divisi Dakwah dan Kaderisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Wahdah 

Islamiyah Makassar 

6Muhammad Syafii Antonio, Teladan Sukses Dalam Hidup dan Bisnis: Muhammad the 

Super Leader Super Manager (Jakarta: Takziah Publishing, 2009), h. 3. 
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dasar-dasar pengetahuan dari ilmu agama seperti akidah, syariah, ibadah dan akhlak 

mereka menjawabnya hanya secara menyeluruh tidak menjelaskan satu-persatu dari 

ke empat dasar ilmu tersebut. Dari pernyataan tersebut, maka bisa diketahui jika 

mubalig yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

memiliki kompetensi subtantif yang baik, hal itu juga ditunjang dengan data mubalig 

berikut: 

Tabel 1: Nama Mubalig yang Tergabung pada DPDP Wahdah Islamiyah 

Makassar  

No Nama Mubalig DPD Wahdah Islamiyah Makassar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Said Abu Ammar   

Abdullah   

Amiruddin Rasyid 

Hasmar Hasan  

Sahir Abu Abdillah 

Muh. Sayuti Abdullah   

Muh. Anwar Paeno 

Muhammad Fakhrurrazi Anshar, B.   
Sirajuddin Zaenal, A.Md.FT.  

Nasaruddin Sya'ban, S.Pd.I   

Sobri Gunawan, S.Pd.I.   

Nasrul Muh. Nasir, S.Pd.   

Ariesman, S.Tp., M.Si   

Muhammad Jus'am, S.Pd.   

Muhammad Akib, S.Pd.I   

Hanif Malili, S.Pd.I.   

Amiruddin Jibu, S.H.   

Muslimin Qasim, S.Sy.   

Abdullah Nazhim Hamid, Lc.   

Awal Rifai, Lc. 

Suharjo Said, S.Sy.   

Iwan Mustari, S.Sy.  

Sudirman Tahir, S.Pd.   

Muh. Yaqub Tayang, S.Pd.I.  

La Ode Muh. Zubair, S.Pd.I.   

Muh. Ridwan Mappateru, S.Pd   

Muhammad Asri, S.Pd.   

Muhammad Hamzah, S.Pd.   

Hamuddin Poko, S.Pd.I., Lc.   

Agus Tola, S.Pd.I.   
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Haris Bahrun, S.Pd.   

Ahmad Rifai, S.Pd.I.   

Ahmad Kholik, S.Pd.I   

Marwan Karuntak, S.Pd.   

Aminuddin Nur, S.Pd.I. 

Ir. Muh. Lingga   

Ir. Muhsir Lawance   

Abdul Wahid, S.Si.   

Ir. Saiful Bahri   

Darwis Firman, S.Sos.   

Usman DS, S.Pd.I.   

Rahmat Jamaluddin, S.Hut.   

Suardi Dahlan, S.Pd.   

Muhdar, S.Ag.   

Muh. Syakir Said, S.Pd.   

Hamzah Muh. Ali, S.Sos.  

Ir. Nasruddin P. 

H. Muhammad Zubair, Lc.  

Faisal Abdirrahman, S.Pd.I   

Ahmad Amunir, Lc   
H. Muhammad Syahrir, Lc  

Irsyad Rafi, Lc   

H. Hayatullah Mubarak, Lc.   

Dzulfadli, Lc.   

Ramli Sudar, Lc.   

Musdirfan Muslimin, S.H.   

H. Muhammad Yasser Massi, Lc   

Hendri Abdullah, Lc.   

H. Basri Judda, Lc.   

H. Abdil Mundzir, Lc.  

Muhammad Siddiq, Lc.   

H. Alif Jumai Rajab, Lc.  

Mursyidul Haq Hasta, Lc. 

Mansur Taswin, Lc   

Ridwan Hambali, Lc   

Rustam Efendi, Lc   

Marzuki Umar, Lc.   

H. Ayyub Soebandi, Lc. 

H. Surahman Yati, Lc.   

H. Muh. Dhiya Ulhaq, Lc.  

Umar Mansur, S.Pd.  

Ahmad Pamujinarto, S.Pd.I.  

Achmad Yani Abdullah, S.Pd.I.   

Ir. H.  Sabaruddin Samsir   
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75 

76 

77 

78 
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81 
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88 

89 

90 
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92 
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96 

97 

98 

99 

100 

101 
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106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

Muharramsyah, S.Sy.   

Marli Abdul Hamid, S.Sy.   

Basim Thariq, S.T., S.ST.   

Sapar, S.Si.   

H. Imran Muh. Yunus, Lc.   

Abd. Munawir Hamzah, Lc.   

Zulkifli Mustamin, S.Pd.   

Sumardi Uddin, S.Pd.I., Lc.  

Nawir Baso, S.Pd.I.   

Muh. Gishar Hamka, S.Pd.I.   

Ardiansyah Mahyudin, S.Pd.   

Bustan Abu Hudzaifah, S.Pd.I.   

Hendra Muh. Ismail, S.Pd.I.   

Hasyir Muh. Basir, S.Pd.I.   

Al Mudatsir, S.H.I.   

Syahrul Qur'ani, S.Sy., S.Pd.I., Lc.   

H. Rahmat Arsyad, S.Pd.   

Kamaluddin Arifin, Lc., S.Pd.I. 

Andi Makkasau, S.Ag.   

dr. Faizal Abdillah Shahib   

Busman Ali, S.Pd.I   

Andi Palalangi, S.Pd.   

Muh. Amir Abd. Gani, Lc.  

Drs. H. Mustamin Ampo   

Slamet Sansi Hasman, S.T.   

Muh. Arif Abd. Malik, S.Ag.   

Muh. Dahri Hafid, S.Ag.   

Ismail Pandu, S.T.  

Muh. Irfan Mas'ud, S.E.   

Ir. Azwar Rahman Room   

Ir. Hidayat Hafid   

Drs. Jasman Ali Nur  

H. Syamsuddin Kurru, S.Pd.   

H. Muh. Syarif, S.Pd.I. 

H. Hendra Wijaya, Lc. 

H. Syaibani Mujiono, S.Sy.  

Sirajuddin Qasim, Lc.  

H. Muh. Hamzah Hasyim, Lc.   

H. Bahrun Nida, Lc.   

H. Aswanto Muh. Takwi, Lc.  

Sulkifli F., S.Pd., M.Pd.I. 

H. Hasan Juhanis Lc., M.A.  

Syamsuar Hamka, S.Pd., M.Pd.I.  

Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E 



112 

 

119 

120 
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130 
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133 

134 

135 

136 
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139 

140 

141 

142 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

Andi Kusuma Atmaja, S.Pd.I., M.Pd.    

Askar Fatahuddin, S.Si. M.E.  

Syamsul Bahri Pelu, S.Th.I., M.E.  

Muzakkir, S.Ag., M.Pd.   

H. Muhammad Istiqamah, Lc. M.H.  

Takbir, S.Th.I., M.Th.I. 

Ir. H.  Abdul Muis, M.T.   

Abdul Mun'im, S.T., M.T. 

Ahmad Syaripudin, Lc., M.Pd.   

Saftani Muh. Ridwan, M.A.  

Fuad Bawardi, S.K.M., M.K.M.   

H. Harsya Bachtiar, Lc, M.A.   

Muh. Darwis Abbas, S.Ag, M.Pd.I.  

Darmi Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. 

Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag. 

Asri Muh. Sholeh, Lc., M.A.   

H. Mukran Usman, Lc., M.H.I.  

Ir. H. Iskandar Kato, M.Si.   

H. Muh. Taufan Djafry, Lc., M.H.I.   

H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.   

H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.  

H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.   

Muh. Nirwan Idris, Lc., M.H.I. 

H. Rahmat Badani, Lc., M.A.  

H. Sofyan Nur, Lc. M.Ag.  

H. Bahtiar Bahri, Lc., M.A.  

H. Irwan Fitri, Lc., M.A.  

H. Jahada Mangka, Lc., M.A.  

H. Muh. Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I.  

Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. 

Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I. 

Dr. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si. 

Dr. H. Idris Parakkasi, M.M.   

Dr. Askar Yaman, S.Pd., M.Pd.   

Dr. H. Ahmad Hanafi, Lc., M.A. 

Dr. H. Muh. Qasim Saguni, M.A. 

Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.  

Dr. H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. 

Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., M.A. 

Prof. Dr. Syandri Syaban, Lc., M.Ag.  

Prof. Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si. 

Tabel 2: Jenjang Pendidikan Mubalig pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar 

No Pendidikan Terakhir Nama Mubalig 
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1. SMA 
Said Abu Ammar   

Abdullah   

Amiruddin Rasyid 

Hasmar Hasan  

Sahir Abu Abdillah 

Muh. Sayuti Abdullah   

Muh. Anwar Paeno 

Muhammad Fakhrurrazi Anshar, B.   

2. D3 Sirajuddin Zaenal, A.Md.FT.  

3. S1 
Nasaruddin Sya'ban, S.Pd.I   

Sobri Gunawan, S.Pd.I.   

Nasrul Muh. Nasir, S.Pd.   

Ariesman, S.Tp., M.Si   

Muhammad Jus'am, S.Pd.   

Muhammad Akib, S.Pd.I   

Hanif Malili, S.Pd.I.   

Amiruddin Jibu, S.H.   

Muslimin Qasim, S.Sy.   

Abdullah Nazhim Hamid, Lc.   

Awal Rifai, Lc. 

Suharjo Said, S.Sy.   

Iwan Mustari, S.Sy.  

Sudirman Tahir, S.Pd.   

Muh. Yaqub Tayang, S.Pd.I.  

La Ode Muh. Zubair, S.Pd.I.   

Muh. Ridwan Mappateru, S.Pd   

Muhammad Asri, S.Pd.   

Muhammad Hamzah, S.Pd.   

Hamuddin Poko, S.Pd.I., Lc.   

Agus Tola, S.Pd.I.   

Haris Bahrun, S.Pd.   

Ahmad Rifai, S.Pd.I.   

Ahmad Kholik, S.Pd.I   

Marwan Karuntak, S.Pd.   

Aminuddin Nur, S.Pd.I. 

Ir. Muh. Lingga   

Ir. Muhsir Lawance   

Abdul Wahid, S.Si.   

Ir. Saiful Bahri   

Darwis Firman, S.Sos.   

Usman DS, S.Pd.I.   

Rahmat Jamaluddin, S.Hut.   

Suardi Dahlan, S.Pd.   



114 

 

Muhdar, S.Ag.   

Muh. Syakir Said, S.Pd.   

Hamzah Muh. Ali, S.Sos.  

Ir. Nasruddin P. 

H. Muhammad Zubair, Lc.  

Faisal Abdirrahman, S.Pd.I   

Ahmad Amunir, Lc   

H. Muhammad Syahrir, Lc   

Irsyad Rafi, Lc   

H. Hayatullah Mubarak, Lc.   

Dzulfadli, Lc.   

Ramli Sudar, Lc.   

Musdirfan Muslimin, S.H.   

H. Muhammad Yasser Massi, Lc   

Hendri Abdullah, Lc.   

H. Basri Judda, Lc.   

H. Abdil Mundzir, Lc.  

Muhammad Siddiq, Lc.   

H. Alif Jumai Rajab, Lc.  

Mursyidul Haq Hasta, Lc. 

Mansur Taswin, Lc   

Ridwan Hambali, Lc   

Rustam Efendi, Lc   

Marzuki Umar, Lc.   

H. Ayyub Soebandi, Lc. 

H. Surahman Yati, Lc.   

H. Muh. Dhiya Ulhaq, Lc.  

Umar Mansur, S.Pd.  

Ahmad Pamujinarto, S.Pd.I.  

Achmad Yani Abdullah, S.Pd.I.   

Ir. H. Sabaruddin Samsir   

Muharramsyah, S.Sy.   

Marli Abdul Hamid, S.Sy.   

Basim Thariq, S.T., S.ST.   

Sapar, S.Si.   

H. Imran Muh. Yunus, Lc.   

Abd. Munawir Hamzah, Lc.   

Zulkifli Mustamin, S.Pd.   

Sumardi Uddin, S.Pd.I., Lc.  

Nawir Baso, S.Pd.I.   

Muh. Gishar Hamka, S.Pd.I.   

Ardiansyah Mahyudin, S.Pd.   

Bustan Abu Hudzaifah, S.Pd.I.   

Hendra Muh. Ismail, S.Pd.I.   
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Hasyir Muh. Basir, S.Pd.I.   

Al Mudatsir, S.H.I.   

Syahrul Qur'ani, S.Sy., S.Pd.I., Lc.   

H. Rahmat Arsyad, S.Pd.   

Kamaluddin Arifin, Lc., S.Pd.I. 

Andi Makkasau, S.Ag.   

dr. Faizal Abdillah Shahib   

Busman Ali, S.Pd.I   

Andi Palalangi, S.Pd.   

Muh. Amir Abd. Gani, Lc.  

Drs. H. Mustamin Ampo   

Slamet Sansi Hasman, S.T.   

Muh. Arif Abd. Malik, S.Ag.   

Muh. Dahri Hafid, S.Ag.   

Ismail Pandu, S.T.  

Muh. Irfan Mas'ud, S.E.   

Ir. Azwar Rahman Room   

Ir. Hidayat Hafid   

Drs. Jasman Ali Nur  

H. Syamsuddin Kurru, S.Pd.   

H. Muh. Syarif, S.Pd.I. 

H. Hendra Wijaya, Lc. 

H. Syaibani Mujiono, S.Sy.  

Sirajuddin Qasim, Lc.  

H. Muh. Hamzah Hasyim, Lc.   

H. Bahrun Nida, Lc.   

H. Aswanto Muh. Takwi, Lc.  

4. S2 
Sulkifli F., S.Pd., M.Pd.I. 

H. Hasan Juhanis, Lc., M.A.  

Syamsuar Hamka, S.Pd., M.Pd.I.  

Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E 

Andi Kusuma Atmaja, S.Pd.I., M.Pd.    

Askar Fatahuddin, S.Si. M.E.  

Syamsul Bahri Pelu, S.Th.I., M.E.  

Muzakkir, S.Ag., M.Pd.   

H. Muhammad Istiqamah, Lc. M.H.  

Takbir, S.Th.I., M.Th.I. 

Ir. H. Abdul Muis, M.T.   

Abdul Mun'im, S.T., M.T. 

Ahmad Syaripudin, Lc., M.Pd.   

Saftani Muh. Ridwan, M.A.  

Fuad Bawardi, S.K.M., M.K.M.   

H. Harsya Bachtiar, Lc, M.A.   

Muh. Darwis Abbas, S.Ag, M.Pd.I.  
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Darmi Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. 

Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag. 

Asri Muh. Sholeh, Lc., M.A.   

H. Mukran Usman, Lc., M.H.I.  

Ir. H. Iskandar Kato, M.Si.   

H. Muh. Taufan Djafry, Lc., M.H.I.   

H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.   

H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.  

H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.   

Muh. Nirwan Idris, Lc., M.H.I. 

H. Rahmat Badani, Lc., M.A.  

H. Sofyan Nur, Lc. M.Ag.  

H. Bahtiar Bahri, Lc., M.A.  

H. Irwan Fitri, Lc., M.A.  

H. Jahada Mangka, Lc., M.A.  

H. Muh. Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I.  

5. S3 
Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. 

Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I. 

Dr. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si. 

Dr. H. Idris Parakkasi, M.M.   

Dr. Askar Yaman, S.Pd., M.Pd.   

Dr. H. Ahmad Hanafi, Lc., M.A. 

Dr. H. Muh. Qasim Saguni, M.A. 

Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.  

Dr. H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. 

Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., M.A. 

6. Guru Besar 
Prof. Dr. Syandri Syaban, Lc., M.Ag.  

Prof. Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., M.Si.  

Tabel 3: Latar Belakang Pendidikan Mubalig DPD Wahdah Islamiyah Makassar 

Universitas Islam Universitas Umum 

Prof. Dr. Syandri Syaban, Lc., M.Ag.  

Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., M.A. 

Dr. H. Ahmad Hanafi, Lc., M.A. 

Dr. H. Muh. Qasim Saguni, M.A. 

Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.  

Dr. H. Muhammad Yusran Anshar, Lc., 

M.A. 

Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. 

Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I. 

Dr. H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si. 

H. Rahmat Badani, Lc., M.A.  

H. Sofyan Nur, Lc. M.Ag.  

Prof. Dr. H. Abd. Hamid Habbe, S.E., 

M.Si 

Dr. H. Idris Parakkasi, M.M.   

Dr. Askar Yaman, S.Pd., M.Pd. 

Fuad Bawardi, S.K.M., M.K.M. 

Ir. H. Abdul Muis, M.T.   

Abdul Mun'im, S.T., M.T. 

Ismail Pandu, S.T.  

Muh. Irfan Mas'ud, S.E.   

Ir. Azwar Rahman Room   

Ir. Hidayat Hafid   

Drs. Jasman Ali Nur  
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H. Bahtiar Bahri, Lc., M.A.  

H. Irwan Fitri, Lc., M.A.  

H. Jahada Mangka, Lc., M.A.  

H. Muh. Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I. 

H. Harsya Bachtiar, Lc, M.A.   

Muh. Darwis Abbas, S.Ag, M.Pd.I.  

Darmi Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. 

Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag. 

Asri Muh. Sholeh, Lc., M.A.   

H. Mukran Usman, Lc., M.H.I.    

Ir. H. Iskandar Kato, M.Si.   

H. Muh. Taufan Djafry, Lc., M.H.I.  

H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.   

H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.  

H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.  

Muh. Nirwan Idris, Lc., M.H.I. 

Muh. Darwis Abbas, S.Ag, M.Pd.I.  

Darmi Yusuf, S.Ag., M.Pd.I. 

Drs. H. Junaid Shahib, M.Ag. 

Ahmad Syaripudin, Lc., M.Pd.  

Saftani Muh. Ridwan, M.A. 

Sulkifli F., S.Pd., M.Pd.I. 

H. Hasan Juhanis, Lc., M.A.  

Syamsuar Hamka, S.Pd., M.Pd.I.  

Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E 

Andi Kusuma Atmaja, S.Pd.I., M.Pd.  

Askar Fatahuddin, S.Si. M.E.  

Syamsul Bahri Pelu, S.Th.I., M.E.  

Muzakkir, S.Ag., M.Pd.   

H. Muhammad Istiqamah, Lc. M.H.  

Takbir, S.Th.I., M.Th.I. 

H. Muh. Syarif, S.Pd.I. 

H. Hendra Wijaya, Lc. 

H. Syaibani Mujiono, S.Sy.  

Sirajuddin Qasim, Lc.  

H. Muh. Hamzah Hasyim, Lc.   

H. Bahrun Nida, Lc.   

H. Aswanto Muh. Takwi, Lc.  

H. Muh. Syarif, S.Pd.I. 

H. Hendra Wijaya, Lc.  

Busman Ali, S.Pd.I    

Muh. Amir Abd. Gani, Lc. 

Kamaluddin Arifin, Lc., S.Pd.I. 

Andi Makkasau, S.Ag. 

H. Syamsuddin Kurru, S.Pd. 

Muh. Arif Abd. Malik, S.Ag.   

Muh. Dahri Hafid, S.Ag. 

Drs. H. Mustamin Ampo   

Slamet Sansi Hasman, S.T.  

Andi Palalangi, S.Pd. 

dr. Faizal Abdillah Shahib  

H. Rahmat Arsyad, S.Pd.  

Umar Mansur, S.Pd. 

Musdirfan Muslimin, S.H.  

Muh. Syakir Said, S.Pd.   

Hamzah Muh. Ali, S.Sos.  

Ir. Nasruddin P. 

Rahmat Jamaluddin, S.Hut.   

Suardi Dahlan, S.Pd. 

Ir. Muh. Lingga   

Ir. Muhsir Lawance   

Abdul Wahid, S.Si.   

Ir. Saiful Bahri   

Darwis Firman, S.Sos.  

Muh. Ridwan Mappateru, S.Pd  

Muhammad Asri, S.Pd.   

Muhammad Hamzah, S.Pd. 

Sudirman Tahir, S.Pd. 

Amiruddin Jibu, S.H.  

Sirajuddin Zaenal, A.Md.FT.  
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Sumardi Uddin, S.Pd.I., Lc.  

Nawir Baso, S.Pd.I.   

Muh. Gishar Hamka, S.Pd.I.   

Ardiansyah Mahyudin, S.Pd.   

Bustan Abu Hudzaifah, S.Pd.I.  

Hendra Muh. Ismail, S.Pd.I.   

Hasyir Muh. Basir, S.Pd.I.   

Al Mudatsir, S.H.I. 

H. Muhammad Yasser Massi, Lc  

Hendri Abdullah, Lc.   

H. Basri Judda, Lc.   

H. Abdil Mundzir, Lc.  

Muhammad Siddiq, Lc.   

H. Alif Jumai Rajab, Lc.  

Mursyidul Haq Hasta, Lc. 

Mansur Taswin, Lc   

Ridwan Hambali, Lc   

Rustam Efendi, Lc   

Marzuki Umar, Lc.   

H. Ayyub Soebandi, Lc. 

H. Surahman Yati, Lc.   

H. Muh. Dhiya Ulhaq, Lc.  

Dzulfadli, Lc.   

Ramli Sudar, Lc. 

H. Muhammad Zubair, Lc.  

Faisal Abdirrahman, S.Pd.I   

Ahmad Amunir, Lc   

H. Muhammad Syahrir, Lc   

Irsyad Rafi, Lc   

H. Hayatullah Mubarak, Lc.  

Muhdar, S.Ag.    

Usman DS, S.Pd.I.  

Aminuddin Nur, S.Pd.I. 

Hamuddin Poko, S.Pd.I., Lc.   

Agus Tola, S.Pd.I. 

Muh. Yaqub Tayang, S.Pd.I.  

La Ode Muh. Zubair, S.Pd.I.  

Muslimin Qasim, S.Sy.   

Abdullah Nazhim Hamid, Lc.   

Awal Rifai, Lc. 

Suharjo Said, S.Sy.   

Iwan Mustari, S.Sy.  

Muhammad Akib, S.Pd.I   

Hanif Malili, S.Pd.I.  
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Dari tabel yang ada terlihat jelas dari 158 mubalig yang tergabung dalam 

DPD Wahdah Islamiyah Makassar 99 orang atau sekitar 75% itu memiliki latar 

belakang Pendidikan dari Universitas Islam, dan dari 75% mubalig yang berlatar 

belakang Pendidikan Islam 55% alumni dari Universitas-unversitas ternama di timur 

tengah. Sehingga dari segi pengetahuan agama mereka sangat memahaminya 

ditambah lagi kewajiban bagi para mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah 

Islamiyah Makassar untuk mengikuti kegiatan tarbiyah yang dilaksanakan setiap 

pekannya. Bentuk Pendidikan Nonformal yaitu bentuk Pendidikan diluar dari 

Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan dan secara terstruktur berjenjang. Secara 

kelembagaan tarbiyah merupakan produk Pendidikan nonformal yang sengaja dibuat 

oleh Wahdah Islamiyah sebagai salah satu wadah bagi para kader-kadernya. Materi 

tarbiyah yang diberikan kepada para kader itu bertahap, sesuai dengan tingkatan 

yang ada.  

Tingkatan tarbiyah dalam Wahdah Islamiyah itu sendiri ada beberapa yaitu 

ta‟rif. Pertama ta‟rif, pada tingkatan ta‟rif materi yang diajarkan untuk para kader 

yaitu dasar-dasar keislaman, baik itu akidah, Syariah, ibadah dan akhlak. Kedua 

takwin, pada tingkat takwin, materi yang diajarkan sudah mengarah pada bentuk 

konsep dakwah untuk mad‟u, baik itu masyarakat umum maupun kader-kader yang 

berada ditingkat ta‟rif. Kerena mereka yang ada ditingkat takwin inilah yang akan 

mengajarkan materi dasar-dasar keIslaman pada tingkat ta‟rif, walaupun begitu 

materi dasar keislaman tetap diajarkan juga sebagai bentuk pengulangan agar kader 

yang ada ditingkat takwin tidak melupakannya. Ketiga tanfis, pada tingkat tanfis 

materi yang diajarkan terkait konsep dakwah itu juga makin mendalam, dimana 

pembahasan strategi dakwahnya itu lebih mendetail lagi, baik itu dalam hal 

menjaring kader lebih banyak lagi, maupun dalam hal memperluas cabang dari 
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Wahdah Islamiyah itu sendiri. Sekalipun begitu materi dasar keislaman dan konsep 

dasar dakwah itu tetap juga dibahas di dalmnya. Karena kader yang berada pada 

tingkat tanfis inilah yang akan mengajari kader-kader yang ada pada tingkat takwin. 

Salah satu hasil wawancara dengan seorang narasumber beliau menguraikan 

tentang dasar-dasar keIslaman itu kedalam beberapa ilmu yang terbagi menjadi dua, 

yaitu ilmu tujuan dan ilmu wasilah. Dimana ilmu tujuan ini kembali terbagi menjadi 

tiga yaitu akidah, fikih dan akhlak dimana setiap individu muslim harus memiliknya 

terkhusus seorang mubalig. Harus bisa memahami dan mengamalkan ketiga unsur 

ilmu tersebut. Yang selanjutnya adalah ilmu wasilah atau ilmu alat seperti bahasa 

arab, ushul fiqih, fawaid fiqiah balagoh dan lainnya kesemuanya itu adalah ilmu alat 

yang tidak wajib dimiliki oleh setiap individu muslim, akan tetapi ilmu tersebut 

wajib hukumnya dimiliki oleh seorang mubalig.
7
 

Menurut narasumber, seorang mubalig harus jelas dalam hal ilmu dasar 

seperti satu akidahnya harus kuat dan benar, dimana dia memahami makna rukun 

iman dengan baik.  Kedua fiqih, Adapun terkait fiqih itu sendiri yang pada dasarnya 

terbagi menjadi empat yaitu ibadah, berbicara tentang pengamalan dari rukun Islam 

itu sendiri dan merupakan proyeksi dari keimanan individu muslim itu sendiri. 

selanjutnya muamalah yaitu sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosialnya 

sesuai syariat atau hukum Allah swt., yang telah diturunkan untuk umat Islam, 

karena manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga 

dalam hubungan dengan manusia lainnya individu itu sendiri dibatasi oleh syariat 

yang berupa hak dan kewajiban. Selanjutnya yang terkait dengan kekeluargaan 

dalam hal mengkaji dan memberikan solusi terhadap problem-problem keluarga, dan 

yang terakhir adalah mengenai hukum Islam yang diterapkan ketika seoarng muslim 
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melakukan pelanggaran dalam hubungan sosial dimasyarakat.
8
 

Ketiga akhlak atau adab, kedua hal tersebut berbeda, akhlak secara 

terminology adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan 

secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik maupun buruk. Sedangkan 

menurut bahasa arab akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluk yang memiliki arti 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Adapun adab adalah segala bentuk perilaku atau 

tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, sehingga dalam hal ini tak 

ada yang dinamakan adab yang buruk. Ketiga aspek tersebut haruslah dapat 

dipahami dengan baik oleh setiap muslim, sedangkan untuk seorang mubalig ketiga 

hal tersebut tidak hanya harus dapat dipahami dengan baik, akan tetapi harus jelas 

dalam hal fiqih apakah sudah sesuai dengan syariat, dalam hal akidah apakah seseuai 

dengan pemahaman ahlu al-sunah wa al-jama>ah, dan akhlaknya harus baik dan 

memiliki adab.
9
 

Terkait dengan ilmu wasilah, atau ilmu alat dalam hal ini merupakan ilmu 

penunjang yang tidak harus dikuasai oleh semua muslim secara umum, akan tetapi 

bagi seorang mubalig menguasainya merupakan suatu hal yang baik dan utama 

walaupun tidak diwajibkan. Hal tersebut berguna dalam proses dakwahnya, karena 

dengan mengetahui bahasa arab, maka akan lebih mudah bagi seorang mubalig 

dalam mengkaji kitab-kitab gundul.
10

 

Penjelasan tersebut sangatlah tepat, karena sejatinya seorang mubalig di 

                                                     
8Ayyub Subandi (30 tahun), Mubalig Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar, Wawancara, Masjid STIBA Makassar, 30 Juni 2021. 
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ibaratkan sebuah lilin yang dalam setiap situasi dan tempat ia harus bisa memberikan 

cahaya kepada orang-orang yang berada disekitarnya. Di zaman saat ini seorang 

mubalig juga bisa dianggap sebagai pengganti dari para ulama terdahulu dalam 

menyampaikan ajaran-ajaran Islam. 

Orang yang berprofesi sebagai seorang mubalig dituntut untuk memiliki 

kapasitas dalam hal ini kapasitas tersebut bisa terbangun dari ilmu yang mereka 

miliki, dan juga pengalaman. Dari segi ilmu dalam hal ini ilmu khusus atau ilmu 

utama seperti akidah, syariah, ibadah dan akhlak. Dimana ilmu tersebut merupakan 

ilmu dasar-dasar keIslaman yang wajib dimiliki oleh seorang mubalig. Disamping itu 

seorang mubalig juga harus memiliki wawasan yang luas atau ilmu umum, agar 

ketika menyampaikan dakwah kepada mad’u seorang mubalig tidak terlepas dari 

konteks keilmuwan baik itu dari segi ilmu dasar agama yang kemudian 

dikolaborasikan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.
11

 

Selain menyampaikan ajaran Islam baik itu yang bersumber dari Alquran 

ataupun hadis, seorang mubalig juga harus bisa melihat persoalan yang terjadi 

dimasyarakat. Dalam hal ini, penyikapan mubalig terhadap problem yang terjadi 

dimasyarakat itu sangatlah penting, jika seorang mubalig tergesa-gesa dalam menilai 

suatu problem yang terjadi di masyrakat maka hal tersebut juga akan berpengaruh 

terhadap mad’unya, karena kecenderungan mad’u selalu mengikuti apa yang 

dikatakan oleh orang yang dipercayainya. Sehingga diperlukan penilaian yang 

objektif dan insof dari seorang mubalig terhadap segala problem yang ada 

dimasyarakat, sehingga dengan begitu mad’unya juga akan mengikuti peniaian dari 

mubalig tersebut, begitu juga sebaliknya jika mubalignya adalah tipekal orang yang 

frontal dalam menilai suatu problem dalam masyarakat, maka penilaian mad’unya 
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juga akan seperti itu.
12

 

Apa yang dikemukakan oleh narasumber tersebut sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh seorang Sa‟id al-Qahthani, beliau mengatakan ilmu merupakan 

dasar yang paling agung bagi kesuksesan seorang mubalig oleh karena itu Islam 

memerintahkan dan mewajibkan seorang mubalig memiliki ilmu sebelum 

berdakwah. Karena dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya seorang mubalig 

dapat melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat 

Islam, baik persoalan kemiskinan, kebodohan, perpecahan antar umat Islam dan 

lain-lain. Seorang ilmuan tidak saja mampu memahami setiap problema keumatan 

tetapi ia juga mampu menganalisis serta menemukan solusi terhadap persoalan 

tersebut.
13

 

Kolaborasi antara ilmu dasar keIslaman dengan fenomena yang terjadi 

dimasyarakat adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang mubalig dalam 

berdakwah, karena kecenderungan probelmatika umat saat ini dipicu oleh 

permasalahan-permasalahan sosial yang tidak lepas dari kondisi zaman. Misalnya 

saja saat ini problem yang lagi marak adalah kenakalan remaja yang banyak 

dipengaruhi oleh sosial media, yang mana sosial media merupakan produk 

kecanggihan zaman saat ini.  

Sejatinya mad’u mempelajari segala apa yang dilihatnya pada diri seorang 

mubalig bukan hanya dari segi lisanul maqolnya saja atau apa yang disampaikan 

saja, melainkan mad’u juga belajar tentang lisan al-hal atau apa yang dinampakkan 

oleh mubalig tersebut, sehingga setiap gerak-gerik dari seorang mubalig haruslah 
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mencerminkan kearifan budi pekerti sebagai seorang muslim yang baik. Termasuk 

dalam hal bersosial media, karena sosial media secara tidak langsung menjadi 

sorotan bagi mad’u, karena apa yang dilakukan oleh seorang mubalig akan menjadi 

konsumsi publik, apa lagi jika seorang mad’u memiliki kefanatikan terhadap seorang 

mubalig maka segala bentuk tingkah laku dari mubalig tersebut akan selalu 

dicontohnya. 

Dasar ilmu agama merupakan hal penting yang harus diketahui oleh seorang 

mubalig, dimana dasar-dasar dari ilmu agama tersebut terdiri dari akidah yang di 

dalamnya berbicara tentang ketauhidan atau mengesakan Allah swt., selain itu akidah 

juga berbicara tentang pemikiran yang sesuai dengan alSunah dimana sejatinya 

seorang muslim haruslah memiliki akidah yang lurus yaitu pengesaan terhadap Allah 

swt., dalam hal ibadahnya dengan tidak melalukan kesyirikan terhadap Allah swt.
14

 

Dalam poin ibadah keihlasan menjadi salah satu aspek penting yang harus 

dipahami oleh seorang muslim, dimana keihlasaan menjadi satu tolak ukur apakah 

ibadah yang dilakukan seperti sholat itu untuk mencari keridoan Allah swt., Atau 

hanya semata menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, begitu juga dalam 

hal ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan pemikiran lebih mengacu kepada bagaimana 

seorang muslim ketika bertindak, bersikap, atau melakukan sesuatu hal maka ia akan 

selalu mencontoh sahabat sebagai sebaik-baik teladan dimasanya.  

Salah satu contoh penting dalam hal pemikiran yaitu dimana sebagian umat 

muslim yang mengaku dirinya mengikuti Rasulullah akan tetapi beliau begitu 

memuja Ali sahabat rasulullah lebih utama dibanding sahabat lainnya seperti Abu 

Bakar, Umar dan Usman, pemikiran inilah yang dipakai oleh kaum syiah dan hal 
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tersebut salah. Sehingga dalam hal ini aspek akidah mencakup pada dua hal yaitu 

masalah uluhiyah atau ibadah dan juga firqoh atau pemikiran.
15

 

Contoh tersebut merupakan salah satu poin dari pengetahuan agama, yaitu 

tentang sejarah Islam. Mengetahui sejarah Islam dengan mendalam merupakan hal 

penting yang harus ada pada diri seorang mubalig. Karena mubalig adalah agent of 

change atau agen perubahan, yang menurut Al-Qahthani seorang agen perubahan 

dituntut Memiliki Standar Kompetesi sebagai pribadi yang beriman, berilmu, 

berakhlak, trampilan dan berpenampilan menarik.
16

 

Dalam hal ini peneliti menggaris bawahi kata berilmu, yang menurut peneliti 

sejarah Islam menjadi bagian di dalamnya. Hal ini penting, agar umat atau mad’u 

yang menjadi objek dakwah dapat mencontoh perilaku Rasulullah saw., beserta para 

sahabatnya baik itu dalam hal keimanannya kepada Allah swt., maupun dalam hal 

bermuamalah sesama manusia. 

Dalam pelaksanaan beberapa aspek diatas kesemuanya itu merupakan 

hubungan individu dengan Allah swt., atau yang biasa kita kenal dengan 

hablumminallah, sedangkan seorang mubalig tidak hanya dituntut memiliki 

kesempurnaan hubungan dengan Allah swt., dalam hal ibadah dan lainnya, akan 

tetapi seorang mubalig juga harus memiliki interaksi sosial yang baik di masyarakat, 

atau yang biasa kita kenal dengan hablumminannas. Dalam hal ini berbicara tentang 

akhlak, sejatinya tidak sempurna iman seorang muslim ketika ia tidak 

menyempurnakan hubungan dengan orang lain. Misalnya saja dalam menjalin 

komunikasi dengan tetangga, dengan orang tua, dengan sanak saudara, begitu juga 
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dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya, begitu juga dalam bersikap. 

Jika berbicara tentang akidah maka konteksnya kita berbicara tentang 

keyakinan kita kepada Allah swt., yang secara nyata merupakan pondasi kita sebagai 

seorang muslim. Diibaratkan suatu bangunan maka pondasinya harus kuat sehingga 

bangunannya bisa berdiri dengan kokoh, begitu juga seorang muslim, apa lagi jika ia 

mengemban amanah sebagai seorang mubalig. Sejatinya ia harus memiliki akidah 

yang baik dan benar. 

Akidah dalam hal ini juga menyangkut tentang ketauhidan seorang muslim 

terhadap Allah swt., yaitu dimana seorang hamba dalam mengesakan Allah, baik dari 

rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wasifatnya. Ketiga hal tersebut merupakan hal 

penting dalam ketauhidan kepada Allah swt., yang mana ketiganya merupana poin 

utama.
17

 Apa lagi bagi seorang mubalig, yang mengemban amanah dalam 

menyampaikan nila-nilai Islam secara baik dan benar, maka sejatinya ia harus 

memiliki ketauhidan yang baik pula. 

Seorang muslim yang memiliki akidah yang baik dan benar maka itu akan 

tercermin pada akhlaknya, dimana akhlak yang baik itu mencontoh pada akhlak 

Rasulullah saw. Karena beliau adalah sebai-baik manusia yang menjadi suri teladan 

bagi kita umatnya. Dan hal tersebut dapat kita ketahui dari Alquran dan alSunah, 

dimana kedua hal tersebut menggambarkan sosok Rasulullah saw. Dengan sangat 

jelas, sehingga hal tersebut menjadi pedoman kita.
18

 

Syariah merupakan segala bentuk aturan yang diturunkan oleh Allah swt., 

pada umatnya, baik berupa perintah maupun larangan. yang mana syariah juga 

merupakan bagian dari akidah yang menjadi satu Kesatuan yang tidak bias 
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dipisahkan. Dimana jika seorang muslim memiliki pemahaman akidah yang baik, 

maka ia akan menjalankan syariah secara menyeluruh tidak setengah-setengah, dan 

hal tersebut jelas tergambar pada akhlak kesehariannya. 

Sebagai seorang mubalig yang mengemban amanah dakwah dalam 

menyampaikan pencerahan dan pembinaan kepada umat tentang Islam itu sendiri, 

maka hal yang harus diperhatikan adalah kondisi yang sedang terjadi dalam hal ini 

semangat umat dalam hal pembelaan terhadap agama itu sendiri, baik dari segi 

akidah, yang misalnya ketika ada sekelompok yang mengolok-olok ajaran agama 

Islam, maka mubalig sebagai seseorang yang memahami ajaran agama dengan baik 

dapat menjelaskan jika tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut 

salah, dan menyampaikan kebenaran akan ajaran Islam dengan baik dan sikap yang 

lemah-lembut.
19

 

Pembelaan terhadap agama Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

individu yang mengaku dirinya sebagai seoarang muslim, yang mana ketika ajaran 

agamanya diolok-olok oleh seseorang atau sekelompok orang maka disinilah peran 

seorang mubalig sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap ajaran 

agama Islam itu sendiri, memiliki kewajiban untuk meluruskan pemahaman yang 

salah terhadap ajaran agama Islam sekaligus pembelaan terhadap agama Islam itu 

sendiri dengan cara-cara yang santun dan lemah lembut tentunya. 

Seseorang yang berprofesi sebagai mubalig harus memiliki kafasitas yang 

terbangun dari ilmu yang dimilikinya dan juga pengalaman. Dari segi ilmu ada yang 

dinamakan dengan ilmu khusus dimana ilmu tersebut berbicara tentang dasar-dasar 

keIslaman baik itu akidah, syariah, ibadah dan akhlak, yang mana keempat dasar 

ilmu tersebut merupakan ilmu yang senantiasa disebar luaskan dalam proses 
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dakwahnya.
20

 

Selain ilmu utama seoarang mubalig juga dituntut untuk memilki wawasan 

yang luas, seperti pengetahuan yang umum agar ketika berceramah seorang mubalig 

tidak terlepas dari konteks realita yang terjadi dimasyarakat yang dalam 

penyampainnya ilmu ini dikaitkan dengan ilmu dasar Islam itu sendiri.
21

 Misalnya 

saja permasalahan yang saat ini terjadi hampir diseluruh dunia, yaitu permasalah 

pandemi. Pada masa sahabat Umar Bin Khattab, hal yang serupa juga pernah terjadi, 

dan yang dilakukan adalah mengisolasi daerah yang terdampak pandemi. Adapun hal 

hikmah yang bisa dipetik dari kejadian tersebut adalah bagaimana setiap yang 

beriman bersabar akan ujian tersebut, dan hal tersebut juga merupakan bentuk 

penghapusan dosa yang diturunkan oleh Allah swt. 

Ilmu dasar keIslaman dan ilmu sosial yang berkembang dimasyarakat 

merupakan aspek penting dalam berdakwah, sehingga seorang mubalig dituntut 

untuk memiliki sifat haus akan ilmu. Karena perubahan zaman akan senantiasa 

memunculkan fenomena baru yang butuh penyelesaian dimana hal tersebut bisa 

didapatkan dari pendidikan formal dan nonformal.   

Ketika seorang mubalig ingin memahamkan masyarakat akan satu 

permasalahan yang terjadi, hal terpentig yang harus dilakukannya adalah bagaimana 

mubalig sebagai individu memahami permasahan yang ada, hal ini penting karena 

mubalig merupakan seseorang yang dipercaya oleh masyarakat atau mad’u yang 

menjadi objek dakwahnya sehingga apapun yang disampaikan oleh seorang mubalig 

akan langsung diterima oleh mad’unya. Sehingga seorang mubalig harus pandai 

dalam memilah dan memilih informasi yang berkembang dimasyarakat, jangan 
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sampai apa yang disampaikan oleh seorang mubalig itu menjadi berita hoaks.
22

   

Hal penting yang harus dilakukan oleh seorang mubalig adalah melaukan 

kroscek terhadap informasi yang beredar dimasyarakat, karena kerusakan yang saat 

ini terjadi dimasyarakat saat ini adalah akibat dari penyebaran berita yang tidak benar 

atau hoaks apalagi jika seorang mubalig menjelaskan jika berita yang saat ini beredar 

dimasyarakat diakibatkan karena adanya motif tertentu. Sehingga statmen seperti ini 

akan memantik pengetahuan masyarakat untuk berpikir logis dan kritis sehingga hal 

tersebut dapat membantu masyarakat untuk memilih dan memilah mana informasi 

yang benar dan tidak.
23

  

Pernyataan dari salah seorang narasumber tersebut sejalan dengan teori yang 

dikemukakan Abdullah Nasih Ulwan tentang pengetahuan Tsaqafah waaqiyah, yaitu 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kekinian, atau masalah-masalah yang 

terjadi pada umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan dewasa ini. Dimana, 

para mubalig dituntut untuk jeli melihat segala bentuk problem yang terjadi 

dimasyarakat. Selain itu ada juga Tsaqafah ‘ilmiyah, yaitu pengetahuan yang 

berkaitan dengan metode keilmuan dalam perspektif Islam, seperti: prinsip 

pengkajian Islam, cara memperoleh ilmu pengetahuan (epistemologi), obyek 

pengetahuan (ontologi), dan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan (aksiologi), 

atau bisa disebut dengan ilmu-ilmu penunjang, seperti ilmu psikologi, komunikasi, 

teknologi, sosial dan masih banyak lagi.
24

 

 Pengetahuan lebih terhadap keempat cabang ilmu tersebut sangatlah penting, 
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karena menurut peneliti ketiga ilmu tersebut merupakan bagian terpenting dari proses 

dakwah, dimana ketiga ilmu tersebut akan memudahkan seorang mubalig dalam 

memahami kondisi mad’unya, itu jika dikaji dari ilmu psikologi. Sedangkan jika 

dikaji dari segi ilmu komunikasi, maka seorang mubalig dalam menyampaikan 

materi dakwahnya akan memilih bahasa yang mudah dipahami oleh mad’unya 

sehingga tujuan dakwah tercapai.  

Akidah secara umum dari kelembagaan Wahdah Islamiyah itu sendiri 

menganut pemahaman ahli sunnah wal jemaah yang memang kebanyakan dianut 

oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi secara khusus Wahdah Islamiyah baik itu dari 

segi akidah, syariah, dan ibadah itu memiliki rujukan dari syekh-syekh yang berada 

di timur tengah, karena para pendiri dan tokoh-tokoh terkemuka yang berada di 

Wahdah Islamiyah itu mereka berasal dari alumni timur tengah sehingga pola 

pikirnya itu banyak dipengaruhi dari sumber kelahiran agama Islam itu sendiri yaitu 

makkah dan madinah.
25

 

Adapun perbedaan mazhab dalam Wahdah Islamiyah itu sendiri merupakan 

hal yang lumrah, karena dalam hal ini Wahdah Islamiyah tidak menekankan pada 

kadernya untuk mengikuti satu mazhab saja, akan tetapi setiap kader memiliki 

kebebasan dalam hal memilih mazhab yang mereka yakini baik untuk di ikuti. 

Sehingga kita bias melihat dalam hal ibadahnya ada sedikit perbedaan yang nampak 

dimisalkan dalam hal sujud ada tangannya yang terlebih dahulu da nada juga yang 

lututnya terlebih dahulu menyentuh tempat sujud, hal ini tidak menjadi sumber 

masalah karena dalam hal ini Wahdah Islamiyah sendiri tidak memberi penghususan 
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Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, di Kantor DPD, 29 juni 2021. 
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terhadap mazhab yang dianut oleh kadernya.
26

 

Perbedaan pendapat dalam satu organisasi itu adalah hal yang wajar, akan 

tetapi perbedaan tersebut tidak lantas menjadikan setiap anggota organisasi tersebut 

saling terpecah. Apa lagi dalam hal organisasi dakwah perbedaan yang ada pada 

anggotanya itu menjadi suatu keragaman dalam mencari solusi terhadap 

permasalahan umat, selama perbedaan yang ada tersebut tidak berada pada hal 

prinsipil misalnya akidah.  

Jika perbedaan tersebut hanya berada pada masalah cara beribadah misalnya 

dalam hal rukuk dimana ada sebagian orang yang mendahulukan tangan terlebih 

dahulu menyentuh tempat sujud, dan ada juga yang mendahulukan lutut menyentuh 

tempat sujud, hal tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika perbedaan tersebut 

berada pada keyakinan maka hal tersebut tentu tidak dibenarkan, karena sejatinya 

suat organisasi berdiri pada keyakinan yang sama walaupun dalam hal ibadahnya ada 

sedikit perbedaan. 

Penekanan terhadap kompetensi subtantif seorang mubalig itu berada pada 

pengetahuan dasar-dasar keIslamannya yang baik itu dari segi akidah, syariah, 

ibadah, dan akhlak. Akan tetapi hal terpenting dari sema itu adalah bagaimana 

bentuk pengamalan dari semua pengetahuan tersebut. Aspek pengamalan disini 

merupakan inti dari semua bentuk pengetahuan, karena dengan pengamalan maka 

apa yang diketahui akan lebih tertanam dalam hati dan tak akan pernah dilupakan. 

 Berbeda halnya ketika hal tersebut hanya sebatas pengetahuan tanpa 

pengamalan maka hal tersebut hanya sebatas memori yang tersimpan di dalam 

kepala, dan seiring waktu akan dilupakan, apa lagi ketika diperhadapkan pada suatu 

                                                     
26 Gishar Hatta (42 tahun), Mubalig Sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, di Kantor DPD, 29 juni 2021. 
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situasi dimana seseorang tiba-tiba bertanya tentang pengetahuan kita akan suatu 

materi bias saja saat itu kita tidak bisa menjawabnya, karena memang apa yang kita 

miliki hanya sebatas pengetahuan tanpa adanya pengamalan. 

Selain berbicara masalah keimanan atau lebih tepatnya dasar-dasar ilmu 

agama, sejatinya seorang mubalig juga harus memiliki wawasan yang luas dalam hal 

ilmu-ilmu sosial atau bisa kita katakan seorang mubalig harus selalu aptudet terhadap 

sesuatu yang faktual ditengah masyarakat. Walaupun begitu dalam proses 

penyampaiannya seorang mubalig harus profesional sesuai dengan apa yang 

diketahui dan menyampaikan dengan cara yang baik dalam memahamkan 

permasalahan yang berkembang terhadap mad’u. 

Salah satu contoh hal faktual yang terjadi saat ini adalah permasalahan 

pandemi covid-19 yang saat ini tengah mewabah diseluruh dunia, sebagai seorang 

mubalig yang memahami jika permasalahan pandemi ini adalah merupakan suatu 

bentuk ujian dari Allah swt., maka sudah seharusnya seorang mubalig memberikan 

pemahaman kepada masyarakat yang merupakan objek dakwahnya, untuk lebih 

bersabar dalam menghadapinya. 

Jika ditinjau dari sudut pandang mad’u, terkait dengan kompetensi subtantif 

mubalig yang tergabung pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar jika dinilai secara keseluruhan adalah orang-orang yang nama dengan 

kapasitas ilmu agama yang mumpuni, karena secara garis besar latar belakang 

Pendidikan yang dimiliki mubalig memang berasal dari timur tengah, akan tetapi ada 

beberapa juga yang memang memiliki latar belakang Pendidikan umum, walaupun 

begitu mereka tetap memiliki pengetahuan agama yang baik, karena memang 

program tarbiah yang dijalankan oleh Lembaga Wahdah Islamiyah menjadi sarana 
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belajar bagi para mubalig.
27

 

Penjabaran yang ada diatas sejalan dengan teory yang dikemukakan Sa‟d Al-

Qahthani dan Jum‟ah Amin Abdul Aziz yaitu: 

1. Memahami agama Islam secara komprehensip, tepat dan benar.  

2. Memiliki al-akhlak al-akarimah, seorang pribadi yang menyampaikan ajaran 

yang mulia, dan mengajak orang menuju kemuliaan, tentulah seorang mubalig 

harus memiliki akhlak mulia yang terlihat dalam selruh aspek kehidupannya, 

seorang muballig juga harus memiliki sifat shiddiq, amanah, sabar, tawadhu, 

adil, lemah lembut dan selalu ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, dan sifat-

sifat mulia lainnya, lebih dari itu kunci utama keberhasilan seorang mubalig 

adalah satu kata dengan perbuatan. 

3. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif luas, yang dimaksud 

dengan pengetahuan di sini adalah cakupan ilmu pengetahuan yang paling tidak 

terkait dengan pelaksanaan dakwah, antara lain ilmu bahasa, ilmu komunikasi, 

ilmu sosiologi, psikologi dakwah, teknologi informasi baik cetak maupun 

elektronik, dan lain-lain. 

4.  Memahami hakikat dakwah. Hakikat dakwah pada dasarnya adalah 

mengadakan perubahan sesuai dengan Alquran dan hadis artinya perubahannya 

bersifat normatif, misalnya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, keyakinan 

yang salah kepada keyakinan yang benar, tidak paham akan aturan agama Islam 

menjadi memahaminya, dan dari tidak mengamalkan ajaran Islam menjadi 

mengamalkannya. Sesuai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. al-Ra‟d/13: 11; 

نۢ بيَ   تٞ هِّ بََٰ مٍ لهَُۥ هُعقَِّ رِ ٱلَلِِّۗ إِنَ ٱلَلَّ لََ يغُيَِّرُ هَا بقِىَ  فظَُىنهَُۥ هِن  أهَ  فِهۦِ يحَ  هِ وَهِن  خَل  نِ يَديَ 

ن دوُنِ  مٖ سُىٓءٗا فلَََ هَرَدَ لهَُۚۥ وَهَا لهَُن هِّ ِۗ وَإِذآَ أرََادَ ٱلَلُّ بقِىَ  هۦِ هِن حَتىََٰ يغُيَرُِّواْ هَا بِأنَفسُِهِن 

                                                     
27 M. Ansar Arifin (50 tahun), Pengurus Masjid Babul Afiah, Wawancara, di Masjid Babul 

Afiah, 03 September 2021 
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 ١١وَالٍ  

Terjemahnya:  

 Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, 

dari depan dan belakngnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah swt., 

sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburkan terhadap suatu kaum, maka taka da yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
28

  

5. Mencintai mad’u dengan tulus, mencintai mad’u merupakan salah satu modal 

dasar bagi seorang mubalig dalam berdakwah. Rasa cinta dan kasih sayang 

terhadap mad’u akan membawa ketenangan dalam berdakwah, dimana seorang 

mubalig harus menyadari bahwa mad’u adalah saudara yang harus dicintai, 

diselamatkan dan disayangi walaupun mad’u menolak pesan yang disampaikan 

atau meremehkan bahkan membenci, kecintaan mubalig terhadap mad’u tidak 

boleh berubah menjadi kebencian, hati mubalig boleh prihatin dan dibalik 

keprihatinan tersebut seyogyanya mubalig dengan ikhlas hati mendoakan agar 

mad’u mendapat petunjuk dari Allah swt., karena hal demikian telah dipraktekan 

oleh Rasulullah saw. 

بِِّ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِ حََْزةََ أنََسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اُلله عَنْوُ خَادِمِ رَسُوْلِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّ 
 .رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسْلِم  ” لاَ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يُُِبَّ لَِِخِيْوِ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِوِ ” عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

Artinya: 

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu „anhu, pembantu Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam, dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

“Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) 

sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” 

(HR. Bukhari dan Muslim).
29

 
 

6. Mengenal kondisi lingkungan dengan baik. mubalig harus memahami latar 

                                                     
28Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 250.   

29Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Al Arba’in An-Nawawiyah (Cet. III; Dar 

Tsuraya, 1425 H). 
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belakang kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan berbagai dimensi 

problematika mad’u, paling tidak mendapat gambaran selintas tentang kondisi 

mad’u secara umum, agar pesan dakwah komunikatif atau sesuai dengan 

kebutuhan mad’u. 

7. Memiliki kejujuran dan rasa ikhlas, karena keihlasan dan kejujuran merupakan 

faktor yang sangat prinsif dan menetukan diterimanya amal ibadah oleh Allah 

swt., dan aktivitas dakwah yang dilaksanakan secara ikhlas akan selalu 

mendapat pertolongan dari Allah swt.
30

 

 Dari data yang ditemukan di lapangan, peneliti melihat ada beberapa aspek 

yang terkait dengan teory yang telah dikemukakan oleh Sa‟d Al-Qahthani dan 

Jum‟ah Amin Abdul Aziz, yang memang dimiliki oleh para mubalig yang tergabung 

dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar. Misalnya saja dalam hal pengetahuan 

agama yang mendalam, beberapa mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah 

Islamiyah Makassar dengan latar belakang Pendidikan dari Universitas Islam baik itu 

dalam negeri maupun luar negeri atau timur tengah, sehingga dari segi pengetahuan 

agama baik itu Alquran, hadis, sejarah nabi, sahabat, dan para ulama terdahulu, dan 

dari segi aspek pengetahuan Bahasa arab mereka sangat memahaminya bahkan 

peneliti bisa mengatakan mereka lebih memahami Bahasa arab dibanding Bahasa 

Indonesia yang memang masih ada beberapa kata yang mereka tidak memahami 

maknanya, hal tersebut jika ditinjau dari aspek pemahaman Bahasa. 

 Dalam pengetahuan umum, seperti pengetahuan sosial terkait dengan 

permasalah yang terjadi dimasyarakat, misalnya saja isu pandemic covid yang saat 

ini terjadi, pengetahuan mubalig itu beragam ada yang mengetahuinya dengan jelas 

                                                     
30 Arifuddin, “Metode Dakwah dalam Masyarakat Plural di Kota Makassar”, Desertasi 

(Makassar: UIN Alauddin 2010), h. 179-183. 
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karena mengikuti perkembangan berita yang ada dimedia, ada juga yang hanya 

menanggapinya sepintas tanpa menanggapinya secara lebih berkelanjutan. 

Selanjutnya pengetahuan psikologis, dalam hal ini pengetahuan yang dimiliki oleh 

para mubali juga beragam, ada yang mampu menjelaskannya karena memang 

memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga pendidik sehingga mubali tersebut 

mampu menjabarkan aspek-aspek yang terkait dengan psikologis, akan tetapi ada 

juga beberapa mubalig yang memahami psikologis hanya sebatas pengalammnya 

dalam menghadapi mad’u.  

 Pengetahuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mubalig yang 

tergabung pada DPD Wahdah Islamiyah Makassar yaitu tentang pengetahuan 

komunikasi dan tehnologi, dalam hal ini peneliti melihat kemampuan berkomunikasi 

mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar itu beragam, ada 

yang memahami komunikasi dalam hal pemakaian Bahasa itu ada yang 

memahaminya dengan jelas, karena memang latar belakang pendidikannya yang 

umum dan ini peneliti melihatnya ada pada muballigat. Ada juga yang 

memahaminya secara umum dengan melihat dari pengalamannya, dan ini banyak 

terdapat pada mubalig. Sedangkan dalam hal tehnologi peneliti melihat jika mubalig 

yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar itu masih perlu 

ditingkatkan, apa lagi dimasa pandemi saat ini tehnologi menjadi ujung tombak dari 

penyebaran dakwah. 

 Peneliti melihat pengetahuan mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah 

Islamiyah Makassar tentang tehnologi itu masih sebatas pengetahuan umum, 

misalnya saja dalam berdakwah dimasa pandemi mereka menggunakan aplikasi 

zoom sebagai media dakwahnya, hanya saja dalam pembuatan linknya mereka masih 

membutuhkan bantuan dari orang lain, selanjutnya dalam hal konten dakwah, 

misalnya saja dalam hal penggunaan slide atau powerpoint dalam menampilkan 
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materi dakwah, dalam hal pembuatan slidenya mereka masih dibantu oleh orang lain 

yang ahli dalam bidang itu. Begitu juga dalam hal pembuatan konten dakwah 

diyoutub mereka masih membutuhkan orang lain dalam mengatur system 

pencahayaan yang terkait dengan pengambilan gambar, dan juga dalam hal 

pengeditan video dakwah itu sendiri.   

 Kejujuran dan keihlasan dalam berdakwah merupakan poin penting yang 

harus dimiliki oleh seorang mubalig, dan hal inilah yang tidak peneliti dapatkan pada 

proses wawancara dengan mubalig. Ini terbuktinya dengan tidak adanya satu orang 

pun mubalig yang menjelaskan arti dari kejujuran dan keihlasan dalam berdakwah 

sehingga peneliti bisa menilai jika kejujuran dan keihlasan dalam berdakwah tidak 

dimiliki oleh para mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar 

dan inilah yang harus ditumbuhkan oleh para pribadi setiap mubalig. 

C. Kompetensi Metodologis Mubalig pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Wahdah Islamiyah Makassar. 

Jika berbicara tentang kompetensi metodologis, maka kita tidak akan lepas 

dari kata strategi. Secara umum kata strategi diartikan sebagai suatu bentuk tindakan, 

aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kata strategi erat kaitannya dengan 

metode, diamana metode bisa diartiakan sebagai suatu cara atau prosedur yang 

ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kedua kata tersebut, maka Wahdah 

Islamiyah sebagai suatu lembaga dakwah memiliki beberapa metode yang dilakukan 

dalam rangka menjalankan amanah dakwah yang diembannya. Gerakan dakwah 

yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah ini mengacu pada 

beberapa metode dakwah, yang mana hal tersebut sudah ditetapkan oleh organisasi, 

sehingga menjadi patron bagi seluruh kader Wahdah Islamiyah dalam mengemban 

misi dakwah di Kota Makassar.  



138 

 

 Dalam perkembangannya, apabila jemaah semakin antusias untuk mengikuti 

pengajian-pengajian yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah 

Islamiyah, maka proses pembinaan intensif mulai dilakukan. Peminaan intensif ini 

dimaksudkan sebagai upaya perekrutan kader-kader dakwah agar jumlah kader 

mubalig untuk memperjuangkan Islam semakin besar. Hal tersebut ditegaskan oleh 

ketua bidang dakwah, beliau mengatakan apabila pengajian umum yang terjadwal 

telah dimintai dan jemaah tersebut aktif mengikuti pengajian tersebut, maka 

selanjutnya mereka akan diajak mengikuti daurah.
31

  

 Pernyataan yang ada memberikan gambaran adanya proses tersistematis yang 

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar untuk 

melakukan intensifikasi dakwah dengan merekrut jemaah untuk bergabung ke 

organisasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu pola yang mereka gunakan 

untuk memulai proses perekrutan anggota, dimana proses perekrutan tersebut 

dilakukan melalui kegiatan daurah yang artinya pengajian umum yang terjadwal 

selama ini, berubah menjadi kegiatan daurah. 

 Pada kegiatan daurah, pola komunikasi yang diterapkan dalam 

menyampaikan dakwah dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Setiap orang 

atau anggota harus mempelajari berbagai materi yang disampaikan dengan cara 

tarbiah. Hal tersebut ditegaskan oleh salah seorang narasumber, beliau mengatakan 

setelah jemaah memiliki antusiasme mengikuti pengajian dan dinilai konsiten dengan 

pengajian-pengajian yang dilaksanakan, maka mereka diarahkan untuk mengikuti 

daurah, dan dalam daurah tersebut mereka diberikan materi dengan pola tarbiah.
32

  

                                                     
31 Imran Yunus (31 tahun), Mubalig Sekaligus Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Daerah 

(DPD) Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, di Kantor DPD, 29 Juni 2021. 

32Dahmayanti (46 tahun), Mubaliggat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar, Wawancara, di Kantor Lembaga Muslimah (LM) Makassar, 30 Juni 2021. 
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 Tarbiah merupakan pola yang diterapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Wahdah Islamiyah Makassar yang tidak hanya mengkomunikasikan pesan-

pesan agama melalui proses yang monologis, tetapi tarbiah lebih mengedepankan 

komunikasi dialogis tidak hanya itu, pola tarbiah menerapkan sistem pembelajaran 

sebagaimana pembelajaran di sekolah. Diamana dalam pelaksanaan daurah maka 

pola yang digunakan adalah pola tarbiah. Pola tarbiah tidak hanya sekedar 

memberikan pengajian yang pembicaraannya hanya satu arah saja, melainkan 

terbuka kesempatan bagi para jemaah untuk berdialog. Bahkan pola tarbiah yang 

diterapkan sama dengan sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah. 

Dimana ada sistem pembagian tingkatan yang disebut dengan marhalah, dengan 

adanya pengklasifikasian jemaah berdasarkan umur dan jenis kelamin. 

 Marhalah merupakan suatu jenjang atau tingkatan tertentu yang telah 

terbakukan, namun tidak menutup kemungkinan adanya akselarasi bagi mad’u yang 

memiliki kemampuan dan kecakapan untuk naik pada jenjang marhalah berikutnya. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mad’u untuk akselerasi ini adalah melalui 

proses ujian dan harus dinyatakan lulus pada ujian tersebut. Adapun marhalah-

marhalah yang ada pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar yaitu: 

a. Marhalah I disebut ta’rif 

b. Marhalah II disebut takwin 

c. Marhalah III disebut tanfidz 

d. Marhalah IV disebut itqan
33

 

 Pada tingkatan marhalah diatas, ada dua marhalah yang memiliki hirarki yaitu 

marhalah satu dan dua. Setiap marhalah dilalui oleh mad’u sesuai dengan ketetapan 

                                                     
33 Imran Yunus (31 tahun), Mubalig Sekaligus Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Daerah 

(DPD) Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, di Kantor DPD, 29 Juni 2021 
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waktu yaitu enam bulan, bahkan ada yang sampai dua tahun. Ketetapan waktu 

merupakan durasi lamanya mad’u mengikuti pengajian yang dilakukan. Sehingga 

pada setiap tingkatan marhalah pesan-pesan dakwah yang dikomunikasikan dengan 

menerapkan acuan yang baku yaitu dengan model pendidikan klasikal. Artinya 

semua mad’u mengikuti dakwah seperti kelas-kelas sekolah dengan materi yang 

berbeda antara marhalah yang satu dengan yang lainnya. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti, setiap tingkatan atau marhalah pada DPD 

Wahadah Islamiyah Makassar memiliki level, pada marhalah satu materi yang 

disampaikan merupakan materi-materi dasar yang selanjutnya semakin tinggi 

tingkatan marhalah yang ada maka semakin kompleks materi yang diterima oleh para 

mad’u. jika lebih dicermati akselarasi materi yang senantiasa dikomunikasikan 

kepada para mad’u, merupakan materi-materi yang dikemas dan dikomunikasikan 

sesuai dengan tingkatan masing-masing marhalah, sehingga sampai pada level 

marhalah yang tertinggi. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

      

 

 

 

 

  

 Dari pola yang ada maka ada beberapa metode yang dipakai oleh Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah dalam menyebarkan dakwah Islam 

yaitu: 

1) Metode Ceramah 

 Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk 
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menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian dan penjelasan tentang sesuatu 

kepada pendengar dengan menggunakan lisan.
34

 Dalam konteks ini ada beberapa 

mubalig yang menerapkan metode ceramah, hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh salah satu mubalig yang tergabung dalam Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar “metode ceramah yang selama ini 

digunakan oleh para mubalig mestinya perlu diberikan warna baru yaitu dimana para 

mubalig dituntut untuk bisa berkreativitas, misalnya saja berimprovisasi dalam 

penyampaian materi dakwah yang dibawakannya, atau dalam hal penggunaan media 

yaitu seperti leptop dengan menampilkan slide yang menarik, sehingga mad’u yang 

ada tidak merasa bosan
35

 

 Apalagi dimasa pandemi, seorang mubalig yang tetap menjalankan amanah-

amanah dakwahnya, maka dituntut untuk bisa menggunakan media seperti zoom, 

gogel meet, dan aplikasi lainnya yang memang menjadi wadah pembelajaran dimasa 

pandemi ini. Selain itu retorika juga merupakan hal yang penting dalam hal ini, 

dimana retorika merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara berbicara di 

depan orang banyak dengan tutur bicara yang baik agar bisa mempengaruhi para 

pendengar untuk mengikuti paham atau ajaran yang dipeluknya. Hal yang tak kalah 

penting dalam metode dakwah adalah retorika, penekanan kata yang digunakan 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, dan ekspresi wajah.
36

 

 Dalam Islam, retorika dinamakan fannul khithobah yang mana rasul-rasul 

sebagai pembawa risalah menggunakan retorika untuk menyebarluaskan akidah dan 
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35 Rahmatan (50 tahun), Mubaliggat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar, Wawancara, di Kantor Lembaga Muslimah (LM) Makassar, 30 juni 2021. 
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keimanan kepada umatnya. Rasul yang paling terkenal dalam mempergunakan 

retorika ini adalah Nabi Muhammad saw. Karena hanya dalam 23 tahun saja dapat 

mengunbah jazirah arab menjadi Negara aman makmur damai sentosa, terjalin 

dengan ukhuwa Islamiyah dalam keridhoaan Allah swt.,
37

 sehingga antara metode 

ceramah dengan retorika tidak ada perbedaan yang prinsipil karena keduanya 

hanyalah istilah belaka. 

 Ceramah pada umumnya merupakan suatu bentuk penyajian materi dengan 

cara berpidato. Materi yang disajikan adalah materi yang populer dan terjangkau oleh 

pendengarnya. Dakwah dengan menggunakan metode ceramah sering mendatangkan 

kurangnya perhatian bila ceramahnya tidak bervariasi, demikian pula sebaliknya bila 

ceramahnya terlalu bervariasi akan mengundang pembicaraan ngawur. Adapun 

penggunaan metode ceramah memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai 

berikut: 

a) Kelebihan metode ceramah: 

(1) Dalam waktu relatif singkat materi dapat disampaikan sebanyak mungkin 

(2) Memungkinkan mubalig menggunakan pengalamannya, sehingga mad’u 

mudah untuk tertarik dan menerimah pesan dakwah yang disampaikan. 

(3) Mudah bagi mubalig untuk menguasai mad’unya. 

(4) Bila disampaikan dengan baik, maka dapat menstimulan mad’u untuk 

mempelajari kandungan materi yang diceramahkan. 

(5) Dapat meningkatkan derajat atau status dan popularitas mubalig. 

(6) Lebih fleksibel, artinya mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta 

waktu yang tersedia. 

b) Kekurangan metode ceramah: 
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(1) Mubalig sulit untik mengetahui pemahaman mad’u terhadap materi yang 

telah disampaikan. 

(2) Komunikasinya bersifat satu arah saja artinya yang aktif hanyalah mubali 

sedangkan mad’unya pasif. 

(3) Sukar untuk menjajaki pola berpikir dan pusat perhatian mad’u. 

(4) Mubalig cenderung bersifat otoriter. 

(5) Apabila mubalig tidak memperhatikan psikologis mad’u dan tehnik 

edukatif maupun tehnis dakwah maka ceramah tidak akan terarah dan 

membosankan, sebaliknya mubalig akan berlebih-lebihan berusaha 

menarik perhatian mad’u dengan jalan memberi humor sebanyak-

banyaknya sehingga pesan dari ceramah yang disampaikan menjadi 

kabur.
38

 

2) Metode tanya jawab 

 Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara 

mendorong objek dakwah untuk menyatakan suatu masalah yang dirasa belum 

dimengerti dan mubalig sebagai penjawabnya.
39

 Pada metode ini mubalig 

memadukan antara metode ceramah dan tanya jawab, dimana ketika mubalig selesai 

menyampaikan pesan-pesan dakwah maka ia menyediakan waktu untuk proses tanya 

jawab, dengan demikian akan terjadi dialog antara mubalig dan mad’unya. 

 Metode tanya jawab merupakan salah satu metode yang masih relevan dan 

dapat membantu mubalig dalam mengatasi problematika mad’unya ini disebabkan 

mubalig dapat bertanya langsung dengan mad’unya akan problema yang mereka 
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hadapi secara langsung. Metode ini digunakan agar permasalahan yang dihadapi 

mad’u dapat terselesaikan dengan baik. Sebab mad’unya dapat bertanya langsung 

dan mubalig dapat memberi jawaban secara langsung. 

 Asmuni Syukir, dalam bukunya Dasar-dasar Strategi Dakwah 

mengungkapkan kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab antara lain:  

a) Tanya jawab dapat dipentaskan, seperti di radio, televise dan sebagainya. 

b) Dapat dipergunakan sebagai komunikasi dua arah. 

c) Tanya jawab sebagai selingan ceramah, sehingga forum akan aktif. 

d) Perbedaan pendapat yang ada, akan dengan mudah terjawab karena 

didiskusikan di forum yang berlangsung. 

e) Mendorong audiens lebih aktif dan bersungguh-sungguh memperhatikan. 

f) Mubalig memungkinkan dapat dengan mudah mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pengalaman penanya. 

g) Menaikkan gengsi mubalig jika semua pertanyaan dapat terjawab dengan 

baik. 

 Adapun kekurangan dari tanya jawab antara lain: 1) Bila terjadi perbedaan 

pendapat antara mubalig dan penanya akan memakan waktu yang banyak untuk 

menyelesaikannya. 2) Bila jawaban mubalig kurang mengena pada sasaran 

pertanyaan maka penanya dapat menduga yang bukan-bukan. 3) Sulit untuk 

merangkum dan menyimpulkan isi pembicaraan.
40

 Dengan melihat kelebihan dan 

kelemahan yang ada pada metode tanya jawab, maka seorang mubalig harus 

memiliki pengetahuan yang luas dan tehik yang baik sehingga metode yang 

digunakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

                                                     
40Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1983), h. 126-
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3) Metode diskusi  

 Metode diskusi dilakukan atas dasar dorongan, motivasi, rangsangan antara 

mubalig dan subjek dakwahnya. Dakwah dengan metode diskusi merupakan 

pertukaran pikiran antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah 

tertentu dan dilaksanakan dengan terartur dan memiliki tujuan untuk memperoleh 

kebenaran.
41

 Ruslina mengatakan “diskusi sangat penting karena dapat memberikan 

rangsangan pada masyarakat untuk lebih banyak mengerti tentang persoalan yang 

belum terselesaikan dalam proses tarbiah.
42

 Metode dakwah dengan jalan berdiskusi 

memberikan ruang bagi seorang mubalig bertukar pikiran dalam menyelesaikan 

problem umat bersama dengan mad’unya.  

 Adapun keuntungan yang dapat diambil dari metode diskusi yaitu: 1) Peserta 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan beberapa sifat kepribadian seperti 

kritis, tekun, demokratis, sabar, jujur, teliti dan berpandangan terbuka. 2) Suasana 

menjadi hidup, karena peserta aktif dalam berpartisifasi. 3) peserta memiliki 

kebiasaan mengemukakan pendapat secara teratur dan baik. 4) kesimpulan dan 

pengertian yang diperoleh cukup jelas.
43

 

 Pelaksanaan metode dakwah dalam bentuk diskusi merupakan usaha 

peningkatan pendalaman agama bagi mad’u, sehigga masalah agama yang ada tidak 

lagi menjadi milik pribadi yang dimiliki secara perorangan. Akan tetapi menjadi 

persoalan bersama yang bisa didiskusikan secara bersama-sama. Melalui metode ini 

diharapkan mad’u merasa memiliki sehingga timbul hasrat berbuat menurut ajaran 

agamanya dan bisa menyampaikan ajaran tersebut kepada yang lainnya. 
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4) Metode uswatun hasanah 

 Dakwah keteladanan melalui penyajian dengan memberikan keteladanan 

secara langsung sehingga mad’u akan tertarik untuk mengikuti kepada apa yang 

dicontohkan
44

. Dalam konteks keteladanan seorang mubalig harus menampilkan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga masyarakat sekitar kita dapat 

mencontoh. Sangat tepat kaidah yang mengatakan 

المقال لةلاد منلةالحاأفصحدلا   

Artinya:   

 Bukti sikap dan perbuatan lebih baik dari ucapan
45

 

 Dari uraian yang ada, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan jika dalam 

penerapan metode uswatun hasanah maka seorang mubalig akan bersikap satu kata 

antara perkataan dan perbuatannya sehingga ia tidak hanya mengandalkan ucapan 

dengan teorinya yang memukau mad’unya akan tetapi diikuti oleh perbuatan nyata.  

 Sikap mental yang dibutuhkan oleh mubalig menurut Toto Tasmara adalah: 

a) Kemampuan untuk self control (termasuk di dalamnya factor emosional stability) 

b) Rasa selalu ingin tahu (curiosity) 

c) Mampu bekerja sama dan memberikan pelayanan (service and cooperation)
46

 

 Dalam berdakwah seorang mubalig dituntut untuk memahami bagaimana 

kondisi mad’u, dalam hal ini lebih kepada kondisi psikogisnya. Tentu akan berbeda 

penyampaian dakwah terhadap mad’u yang remaja dan sudah dewasa, begitu juga 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan juga rendah, mad’u yang berada di desa 

dan juga di kota. Dengan mengetahui hal tersebut, seorang Mubalig dapat memilih 

materi seperti apa yang cocok untuk disampaikan sehingga tujuan dari dakwah bisa 
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tercapai.
47

 

 Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber sejalan dengan teori yang 

dipaparkan oleh Burgoon terkait dengan pengetahuan fsikologi, beliau berpendapat 

bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan komunikator 

dengan komunikan dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan 

rasa marah dan sering kali ambigu, menginterpretasikan makna dibalik pelanggaran 

akan harapan (Expentancy Violations).
48

 

 Dari teori yang telah dikemukakan oleh Burgoon peneliti melihat, 

pengetahuan fsikologi sangatlah penting untuk diketahui oleh seorang Mubalig, 

karena dengan mengetahui fsikologi mad’unya maka akan mempermudah Mubalig 

dalam memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi dakwahnya, sehingga 

tujuan dakwah yang ingin dicapai terwujud. 

 Ada banyak indikator yang mempengaruhi penyampain dakwah seorang 

mubalig, diantaranya adalah kondisi fsikologis mad’u yang harus diperhatikan oleh 

seorang mubalig. Karena ada perbedaan perlakuan atau metode yang digunakan 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mad’u yang usianya remaja dan 

kepada mad’u yang usianya dewasa, ini jika ditinjau dari segi usia, sama halnya juga 

menyampaikan dakwah kepada mad’u yang memiliki pendidikan rendah akan 

berbeda dengan mad’u yang memiliki pendidikan tinggi atau seorang 

akademisi.
49

Dengan memahami hal tersebut, seorang mubalig akan bisa mengatur 

strategi dakwahnya, misalnya saja memilih materi dakwah yang tepat untuk 
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disampaikan, sehingga apa yang menjadi tujuan dakwah dapat tercapai. 

 Salah satu contoh misalnya, ketika mubalig ingin berdakwah pada 

masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dan tingkat 

pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang rendah, maka sebaiknya materi dakwah 

yang dibawakan oleh seorang mubalig adalah materi tentang ibadah-ibadah yang 

umum, dan mudah untuk dimengerti oleh mad’u dan sebaiknya memakai bahasa 

daerah sehingga lebih mudah bagi mad’u untuk mengerti. 

  Pengetahuan awal tentang kondisi mad’u yang akan menjadi objek dakwah 

merupakan poin penting yang harus diketahui oleh seorang mubalig, di sinilah 

pengalaman berperan penting, jadi tidak semata-mata hanya pengetahuan saja yang 

harus didahulukan oleh seorang mubalig akan tetapi pemahaman terhadap kondisi 

objektif mad’u yang akan hadir pada acara pengajian yang akan diadakan merupakan 

poin yang harus diperhatikan.
50

 

 Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh M. Arifin 

dalam bukunya psikologi dakwah yaitu “sehubungan dengan kenyataan yang 

berkembang dalam masyarakat, bila dilihat dari aspek kehidupan psikologi, maka 

dalam kegiatan dakwah berbagai permasalahan menyangkut audiens perlu 

mendapatkan konsiderasi yang tepat. Setiap kelompok masyarakat yang berbeda 

selalu memiliki ciri-ciri khusus yang menuntut kepada metode pendekatan dakwah 

yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Penetapan metode dakwah yang 

didasari pada prinsip-prinsip psikologis yang berbeda merupakan suatu kerangka 

keharusan bilamana  ingin  mewujudkan efektivitas dalam pelaksanaan dakwah” .
51
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 Faktor fisikologi yang dipengaruhi oleh usia, latar belakang pendidikan dan 

juga lingkungan menjadi hal penting yang harus dipahami oleh seorang mubalig. 

Itulah sebabnya seorang mubalig diharuskan memiliki pengetahuan yang luas, jadi 

tidak semata-mata hanya pengetahuan dasar-dasar keIslaman saja yang harus dimiliki 

oleh seorang mubalig, akan tetapi pengetahuan terhadap segala aspek yang ada 

dimasyarakat menjadi poin tambahan yang harus diketahui oleh seorang mubalig. 

 Terlihat jelas dalam perjalan dakwah kita bisa melihat perbandingan antara 

ubalig yang baru bergabung dalam dunia dakwah dimana mubalig tersebut 

bersemangat dengan banyaknya ilmu yang dimiliki akan tetapi dari segi metodologi 

dakwah mubalig tersebut terlihat sedikit kesulitan, sehingga pesan dakwah yang 

disampaikan tidak tepat sasaran, sehingga memahami kondisi fisikologis mad’u 

merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh seorang mubalig.
52

 

 Hal yang dapat dilakukan oleh seorang mubalig untuk memahami kondisi 

mad’u yang akan menjadi objek dakwahnya adalah dengan bertanya kepada mubalig 

yang pernah berceramah di tempat tersebut, atau bertanya langsung kepada pengurus 

Masjid. Dari informasi yang diterima oleh seorang mubalig tentang kondisi mad’u 

maka mubalig tersebut bisa meramu materi yang tepat untuk disampaikan, misalnya 

saja topik yang disampaikan khusus akan tetapi contoh-contoh yang diberikan 

umum. Atau topik yang disampaikan umum, akan tetapi contoh-contoh yang 

diberikan lebih spesifik, di sinilah peran pengalaman sangatlah penting.
53

  

 Pemahaman terhadap fisikologi dakwah, adalah hal yang wajib bagi seorang 

mubalig. Dimana ada banyak sudut pandang yang bisa kita lihat, misalnya dari sudut 
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pandang umur, akan tetapi jika ingin mengambil patokan maka akan lebih banyak 

lagi, misalnya saja anak kota dan anak desa, remaja dengan dewasa, yang bersekolah 

dan tidak, hal tersebut merupakan tolak ukur yang membuat perbedaan sikap yang 

satu dengan yang lainnya dalam memahami materi dakwah yang disampaikan.
54

  

 Jika mengambil satu sampel saja, misalnya dari tolak ukur umur dalam hal ini 

tentunya akan ada perbedaan penyikapan mad’u yang remaja dan dewasa, jika 

dibawah pada satu materi dakwah misalnya ilmu tujuan, dengan mengambil materi 

fiqih dimana yang ingin diajarkan kepada mad’u adalah tentang ibadah dan 

sasarannya adalah remaja, jelas sangat tidak memungkinkan mubalig membawa 

materi tentang hukm pidana yang dimana hal tersebut dalam kesehariannya masih 

tidak utuh untuk mereka pahami.
55

  

 Sehingga fokus materi yang seharusnya disampaikan oleh seorang mubalig 

adalah tentang materi bagaimana ibadah kesehariannya, misalnya saja tentang 

kewajiban sholat bagi seorang remaja, sehingga dengan hal tersebut para remaja bisa 

menyadari bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa mereka 

tinggalkan, sehingga mereka tidak menganggapnya remeh. Itu jika dikaji dari segi 

kewajibannya. Kemudian jika berbicara tentang rukun sholat dan syarat sah sholat 

akan berbeda lagi.
56

 

 Dalam penyajian materi ibadah kepada remaja, tidak seharusnya bertele-tele 

sebagaimana ketika mubalig menjelaskan materi tersebut kepada orang dewasa yang 

mana menyebutkan pendapat secara detail dimana memiliki banyak pendapat. Para 
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remaja hanya butuh untuk memahami satu mazhab saja yang resmi untuk mereka 

ketahui, dan dengan mengetahuinya mereka beribadah kepada Allah swt., 

melepaskan kewajiban sebagai seorang muslim, sehingga hal tersebut sudah 

menjadikan tujuan dakwah mubalig tercapai.  

 Bagian terpenting dari strategi dakwah yang harus diketahui oleh seorang 

mubalig adalah kepercayaan diri, dimana seorang mubalig harus bisa 

memperlihatkan kepada mad’unya jika mubalig tersebut memiliki ilmu yang 

mumpuni dan hal tersebut bisa terlihat dari gelar pendidikan yang dimilikinya. 

Misalnya saja, mubalig tersebut memiliki gelar s2, atau mubalig tersebut merupakan 

lulusan timur tengah, atau bahkan mubalig tersebut memiliki gelar haji, tentu hal 

tersebut penting untuk dimiliki oleh seorang mubalig, karena dengannya tingkat 

kepercaayaan seorang mad’u akan pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh 

seorang mubalig akan lebih besar lagi.
57

   

 Terkait dengan strategi dakwah dimasa pandemi ini ruang gerak para mubalig 

dalam berdakwah itu terbatas, karena memang ada aturan pengurangan sosialisasi 

yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga aktivitas yang ada itu hanya terkait 

dengan keluarga, kerabat dan jika ada jika ada sosialisasi dengan orang lain itupun 

jarang, sehingga dakwah yang dilakukan untuk masyarakat luas itu hanya dengan 

memanfaatkan media online saja. Adapun yang terkait dengan dakwah dimasa 

pandemic lebih ditekankan pada keluarga saja, karena bagaimanapun keluarga 

merupakan tanggung jawab yang utama, sehingga momen yang ada lebih 

dimanfaatkan berdakwah pada keluarga dan juga kerabat. 

 Misalnya saja, pada masa sebelum pandemi anak-anak kita yang biasanya 

belajar mengaji dimesjid, maka ketika pandemi ini kita bisa memiliki waktu untuk 
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mengajari anak-anak kita, contoh lainnya, jadwal dakwah mubalig diluar dimasa 

pandemi ini tentu sangat kurang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuka 

pengajian yang ada untuk lingkungan sekitar saja, misalnya saja tetangga dan 

kerabat.
58

  

 Salah satu permasalahan yang saat ini tengah marak dibicarakan adalah 

permasalahan pandemi covid 19, sehingga terjadi pembatasan dalam hal interaksi 

sosial dimasyarakat. Seperti halnya komunikasi yang dulunya ofline berganti 

menjadi online dimana teknologi mengambil peran yang sangat penting saat ini, 

contohnya zoom yang menjadi media yang banyak digunakan, sehingga seorang 

mubalig dituntut untuk banyak belajar bagaimana menggunakan media yang ada 

sebagai sarana mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah yang ingin disampaikan.
59

 

 Dengan adanya fungsi mubalig sebagi seorang konsulatif, maka seorang 

mubalig harus memiliki wawasan yang luas, secara umum. Dan memiliki 

pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam. Serta dalam proses penyampainnya 

haruslah memperhatikan metode yang tepat. Pernyataan yang disampaikan oleh salah 

seorang mubalig tersebut, berkaitan dengan fungsi konsulatif seorang mubalig 

dimana ia senatiasa menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, 

keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Mubalig agama harus bersedia 

membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Mubalig 

menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan 

dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.
60
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 Salah satu contoh ketika seorang mubalig berdakwah dengan menggunakan 

zoom, ceramah yang dilakukannya itu tidak akan berjalan dengan atraktif, ini 

dipengaruhi oleh jaringan internet yang kurang bersahabat mengakibatkan vidio yang 

ada tidak bisa ditampakkan sehingga ekspresi wajah seorang mubalig dalam 

menyampaikan dakwahnya itu tidak terlihat, selain itu intonasi kata bisa jadi tidak 

terdengar jelas oleh para mad’unya.
61

 Permasalahan yang ada tentu saja tentu saja 

mengakibatkan mubalig tidak mengetahui dengan pasti apakah pesan dakwah yang 

disampaikannya itu berhasil diterima dengan baik oleh para mad’unya atau tidak. 

Selain itu jam terbang atau pengalaman seorang mubalig dalam berdakwah 

menjadi poin penting dalam membuat strategi dakwah yang tepat, karena jika karena 

jika hanya memahami strategi dari segi konteks maka dalam prakteknya nanti akan 

mengalami berbagai macam kendala yang akhirnya tujuan dakwah yang dilakukan 

tidaklah tercapai.  

Pernyataan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh ilham 

dimana ia mengatakan strategi yang harus di utamakan dalam perkembangan zaman 

seperti ini adalah mampu berkolaborasi dengan teknologi seperti media, yang saat ini 

seolah-olah menjadi alat yang paling diperlukan dalam membantu proses aktivitas 

manusia, oleh sebab itu itu inilah salah satu strategi dakwah misalnya saja 

pemanfaatan hp, dimana saat ini, Handphone saat seola-olah menjadi teman setia 

dalm kehidupan sehari-hari untuk medapatkan informasi di luar sana,bahkan 

terkadang masyarakat tidak pokus dengan lingkungannya akibat terlalu serius 

meperhatikan layar smartphonenya apakah itu adalah informasi perusahaannya, 

infromasi keluarganya, saudaranya bahkan hal-hal yang tidak pentingpun di 

bukanya. Lalu strategi dakwah yang harus diberlakukan dengan keadaan kondisi dan 

situasi seprti adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun menanyangkan 
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sebuah video ceramah yang diikuti dengan proses tanya jawab sehingga apa yang 

menjadi kendala dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita bisa kita tanyakan 

kepada para muballiq walaupun lewat media.
62

 

Teori lain yang mendukung pernyataan yang disampaikan oleh informan 

tersebut yaitu 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 diantaranya 

mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan energi yang 

relatif terjangkau. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis, ini 

berarti berpengeruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah.
63

 

  Dalam menyusun strategi dakwah dimasa pandemi ini seorang mubalig 

diwajibkan mampu mengkolaborasikan ilmu agama yang mereka miliki dengan 

tehnologi yang ada, karena dakwah digital adalah solusi yang digunakan dimasa 

pandemi ini. Sehingga seorang mubalig tidak hanya dituntut untuk membuat strategi 

dakwah yang misalnya saja bagaimana menyusun materi dakwah yang tepat dan 

sesuai dengan kondisi mad’u, akan tetapi mubalig juga dituntut untuk mampu 

menggunakan media elektronik sebagai sarana dalam berdakwah misalnya saja 

internet.  

  Internet sebagai salah satu media yang saat ini tengah marak digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat dan menjadi sumber informasi yang selalu diakses 

merupakan lahan yang potensial dalam berdakwah. Dengan adanya beberapa fasilitas 
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internet yang bisa menjadi media bagi mubalig dalam menyebarkan pesan-pesan 

dakwahnya diantaranya blog. 

 Dari data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, peneliti melihat jika 

mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar ditinjau dari 

kompetensi metododlogisnya itu terdapat beberapa poin yang memang sudah mereka 

miliki misalnya dalam perencanaan strategi mubalig mampu memilih metode yang 

tepat sesuai dengan kondisi mad’u yang dihadapi, kemudian mubalig juga mampu 

melihat materi apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun secara 

kelembagaan mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar itu 

memiliki silabi tentang materi dakwah yang telah disusun secara kelembagaan akan 

tetapi para mubalig mampu menyelaraskan antara kebutuhan mad’u dengan silabi 

yang ada. 

Dalam pengaplikasian teknologi atau internet sebagai media dakwah oleh 

para mubalig yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar itu masih 

sebatas pengetahuan dasarnya saja, misalnya dalam penggunaan aplikasi zoom 

sebagai media dakwah, dalam pembuatan linknya itu masih dibantu oleh orang lain. 

Begitu juga dalam hal berdakwah melalui youtub dalam hal pengeditan video dan 

mengaplodnya secara langsung ke youtub itu masih dibantu oleh tenaga ahli.  

Dilain sisi pemanfaatan internet sebagai media dakwah oleh para mubalig 

yang tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar, itu belum maksimal ini 

terlihat belum adanya blog pribadi yang dibuat oleh individu mubalig dalam 

menyiarkan dakwahnya melalui tulisan, yang ada hanya sebatas akun media sosial 

yang secara kelembagaan yang dimanfaatkan untuk menshare kegiatan dakwah yang 

sifatnya dibuat secara Lembaga bukan bergerak per individu.  

Sehingga hal yang saat ini sangat dibutuhkan oleh mubalig DPD Wahdah 
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Islamiyah Makassar adalah pelatihan terkait dengan penggunaan tehnologi sebagai 

media dakwah atau lebih dikenal dengan media digital, sehingga nantinya mubalig 

bisa mandiri dalam membuat konten dakwahnya. 

 Penerapan pola komunikasi ini dalam pengamatan peneliti dilakukan dengan 

berdasar pada pola komunikasi primer karena dilakukan secara verbal dan nonverbal. 

Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator 

kepada komunikan dengan lisan dengan menggunakan bahasa dianggap mampu 

menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain dalam bentuk ide, informasi 

atau opini. Pada umumnya komunikasi verbal menempati porsi besar karena 

kenyataanya, ide-ide, pemikiran atau keputusan, lebih mudah disampaikan secara 

verbal dibandingkan dengan nonverbal. Tentunya dengan harapan komunikan 

(pendengar) bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan.
64

 

 Terkait hal tersebut, komunikasi verbal yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan 

Daerah Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengkomunikasikan pesan-pesan 

dakwahnya, dilakukan dalam bentuk tabligh Islam. Dakwah dalam bentuk tabligh 

Islam dilakukan melalui khitabah diniyah, seperti jumat, khutbah nikah, khutbah idul 

adha, dan khutbah idul fitri. Sedangkan pengomunikasian pesan dalam bentuk 

khitabah ta’tsiriyah dilaksanakan melalui ceramah umum, majelis taklim rutin, dan 

ceramah tarwih. Selain itu, pengomunikasian pesan dalam bentuk irsyad dilakukan 

pada program dirasah. Pengamatan peneliti, pada program dirasah, irsyad dilakukan 

terhadap anggota pengajian dengan cara dihadapi secara face to face untuk 

menajamkan kemampuan penguasaan materi. 
65

 

 Pada pelaksanaan khutbah yang dilakukan oleh mubalig Dewan Pimpinan 
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Daerah Wahdah Islamiyah Makassar mengemukakan bahwa semua mubalig yang 

tergabung dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar, dihimbau untuk mengikuti pola 

yang telah ditetapkan, yaitu mengisi acara jumatan harus sesuai dengan intruksi dari 

organisasi. Tidak diperkenankan untuk mengisi secara sendiri-sendiri. 

Mekanismenya pun telah dibakukan, yaitu setiap mubalig hanya menerima mandat 

dari organisasi untuk mengisi acara khutbah. Dua hari sebelum hari jumat mubalig 

harus melaporkan kesediaannya, dan jika berhalangan, maka mubalig harus 

melaporkan juga kepada organisasi untuk ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan agar 

Masjid yang telah ditetapkan bisa digantikan oleh mubalig yang lainnya.
66

 

 Dari apa yang dijabarkan tersebut, dapat dipahami bahwa penyampaian 

pesan-pesan agama melalui khutbah jumat yang dikelola oleh Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar, mubalig diharuskan mengikuti pola 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dimana para mubalig tidak diperkenankan 

untuk melakukan khutbah secara sendiri-sendiri tanpa diorganisir oleh Dewan 

Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah Makassar. Selain itu DPD Wahdah Islamiyah 

Makassar juga menetapkan acuan agar setiap mubalig yang diberi mandat harus 

senantiasa berkoordinasi untuk mengetahui kesiapannya dalam mengisi khutbah, hal 

tersebut dilakukan agar setiap Masjid dapat dipastikan untuk diisi oleh mubalig. 

 Dalam hal materi yang disampaikan, tidak ada penetapan materi khusus yang 

diinstruksikan kepada para mubalig dalam mengisi khutbah, para mubalig hanya 

diberikan acuan umum agar materi yang disampaikannya harus bisa merespon 

perkembangan dan trend masyarakat pada saat itu. Termasuk isu-isu yang lagi hangat 

dibicarakan baik yang bersifat lokal maupun nasional. Hanya saja para mubalig 

ditekankan untuk menggunakan dasar dalil-dalil dalam merespon isu dan kondisi 
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terkini harus tetap menyesuaikan dengan paham keagamaan Wahdah Islamiyah, dan 

tidak diperkenankan untuk menafsirkan selain dari tafsiran yang telah dibakukan 

oleh organisasi.
67

 

 Selain khutbah, pesan-pesan dakwah juga dilakukan pada pengajian dimana 

pengajian pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu pengajian umum yang tidak 

terjadwal dan pengajian umum yang terjadwal serta tarbiah. Pengajian umum yang 

tidak terjadwal secara resmi dalam DPD Wahdah Islamiyah Makassar, maka 

pelaksanaanya dilakukan berdasarkan undangan kelompok-kelompok tertentu atau 

Masjid-Masjid tertentu yang ingin mengadakan pengajian. Dimana mubalig yang 

mengisi pengajian diberikan kebebasan untuk mengisi undangan, hanya saja mubalig 

yang diundang tetap harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPD 

Wahdah Islamiyah Makassar dan kemudian melaporkan kegiatan tersebut karena hal 

tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dan bahan evaluasi.
68

 

 Pengajian umum lainnya adalah pengajian yang terjadwal, pada pengajian ini 

waktunya ditetapkan sekali dalam seminggu dan dilaksanakan antara magrib dan 

isya. Pada pengajian umum yang terjadwal mubalig menggunakan kitab standard dan 

dikaji sesuai dengan perurutan bab-babnya misalnya saja Bulughul Maram dan 

Riyadushshalihin.  Akan tetapi apabila mubalignya tidak menguasai kitab untuk 

menjadi materi dakwahnya, maka materinya harus tetap tersistematisasi.  

 Dalam hal isi dakwah, pengajian umum kurang lebih sama dengan khutbah, 
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yaitu merespon situasi terkini untk dibahas dalam pengajian tersebut. Sementara 

pengajian yang terjadwal materinya lebih sistematis dan disampaikan secara bertahap 

sesuai dengan sistematika sumber, baik yang bersumber dari kitab standar ataupun 

materi yang disusun sendiri oleh mubalig. 

 Sehingga dapat dipahami bahwa organisasi Wahdah Islamiyah Makassar 

dalam mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah menerapkan pola komunikasi 

primer yang di implementasikan dengan pola gugus kendali komunikasi. Pola gugus 

Kendali yang dimaksud adalah framework yang telah ditetapkan oleh Dewan 

Pimpinan Derah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar dan harus diikuti oleh semua 

pelaksana dakwah. Tidak hanya itu, setiap kali mubalig selesai melakukan aktivitas 

dakwah, maka mereka harus mengkoordinasikan dan melaporkan aktivitas dakwah 

yang dilakukannya.  

 Pada tataran inilah, tampak adanya pola kerja organisasi dalam mengelolah 

komunikatornya, dalam hal ini mubalig dan juga massage yang disampaikan oleh 

para komunikator. Pola tersebut mengendalikan seluruh mubalig, pesan-pesan 

dakwah yang mereka sampaikan khalayak, koordinasi, dan pelaporan kegiatannya. 

Adanya pola gugus kendali komunikasi dakwah ini, proses komunikasi dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah DPD Wahdah Islamiyah Makassar dalam satu 

Kesatuan kendali organisasi. Pola gugus kendali komunikasi dalam berdakwah yang 

diterapkan bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kerapian serta kesuksesan 

gerakan dakwah yang dilaksanakannya. Pola gugus kendali tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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 Pada pola inilah Wahdah Islamiyah menjaring orang-orang yang yang mau 

bergabung menjadi kader dalam Wahdah Islamiyah itu sendiri. Pengajiann terjadwal 

yang dimaksud disini adalah kegiatan tablig akbar yang sebelum masa pandemi itu 

rutin dilakukan dalam program kerja yang ada secara kelembagaan baik itu setiap 

tahunnya atau setiap enam bulan sekali. Pada proses tablig akbar disinilah kade-

kader Wahdah Islamiyah mengenalkan Wahdah Islamiyah sebagai salah satu ormas 

Islam yang kemudian menawarkan program kerja rutin kepada para peserta tablig 

akbar. Setelah terjaring orang-orang yang ingin mengikuti program rutin yang 

ditawarkan oleh Wahdah Islamiyah maka sebagai langkah awal dibuatlah kegiatan 

daurah, ini biasanya dilakukan per daerah agar memudahkan orang untuk mendatangi 

kegiatan daurah tersebut. Dan biasanya kegiatan daurah ini dilakukan seharian full 

dengan peserta yang dipisahkan waktu dan tempatnya antara laki-laki dan 

perempuan. 

 Sedangkan pada pengajian tidak terjadawal, ini berasal dari ibu-ibu majelis 

ta‟lim atau suatu komunitas yang ingin mengadakan pengajian dengan mengundang 

ustad maupun ustadzah secara langsung untuk mengisi pengajiannya. Dimana setelah 

mengisi pengajian para ustad dan ustadzah yang diundang akan mengenalkan 

Wahdah Islamiyah sebagai salah satu ormas Islam, dan menawarkan program-

program kerja yang ada. 
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            BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, mengenai 

kompetensi mubalig dalam berdakwah pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 

Wahdah Islamiyah Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi subtantif mubalig yang tergabung pada Dewan Pimpinan Wahdah 

Islamiyah Makassar sudah baik, ini terlihat dari jenjang Pendidikan yang 

dimiliki oleh para mubalig berada pada strata 3, strata 2, strata 1, dan paling 

rendah SMA, bahkan ada beberapa diantaranya yang sudah bergelar guru 

besar. Selain itu mubalig yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Wahdah Islamiyah Makassar adalah orang-orang yang memang 

mengenyam Pendidikan pada Universitas-Universitas Islam baik dalam 

maupun luar negeri. Jika dari luar negeri, kebanyakan dari mubalig merupakan 

alumni dari timur tengah contohnya Madinah, mesir dan juga sudan, sehingga 

dalam hal pengetahuan Islam mereka tidak diragukan lagi. adapun hal lain 

yang dilakukan oleh Lembaga Wahdah Islamiyah Makassar adalah dengan 

mengadakan program tarbiyah yang diadakan secara rutin perpekannya tujuan 

adalah sebagai sarana belajar dan memperbaharui ilmu terkait dengan kondisi 

sosial yang terjadi dimasyarakat bagi para kader tak terkecuali dengan mubalig 

yang tergabung pada Dewan Pimpinan Wahdah Islamiyah Makassar. 

2. Kompetensi metodologis mubalig yang tergabung pada Dewan Pimpinan 

Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Makassar sudah baik, hal ini terlihat dari 

kemampuan para mubalig dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di 

tengah umat dengan memperhatikan beberapa poin penting diantaranya kondisi 
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lingkungan, baik itu masyarakat desa ataupun perkotaan, faktor usia, latar 

belakang Pendidikan, dan yang terakhir faktor fisikologis masyarakat. Dari 

poin yang ada mubalig mampu menyusun strategi dakwah yang tepat. 

Walaupun dimasa pandemi covid 19 yang saat ini tengah mewabah, poin 

tersebut bertambah dimana kemampuan penggunaan teknologi sebagai sarana 

dalam berdakwah juga harus diperhatikan oleh para mubalig. Dan para mubalig 

yang tergabung pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah 

Makassar juga mempelajari teknologi tersebut, sehingga saat ini para mubalig 

memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada seperti 

zoom sebagai media dalam berdakwah. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan pada rumusan kesimpulan di atas, maka sebagai implikasi akhir 

peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam hal pengembangan kompetensi subtantif mubalig yang tergabung pada 

DPD Wahdah Islamiyah Makassar adalah perlu dibuatnya satu standar secara 

tertulis yang menjadi patokan secara kelembagaan, misalnya saja dalam hal 

pengetahuan pengembangan metode dakwah, baik itu pengetahuan tentang 

tehnologi sebagai media dakwah maupun komunikasi sebagai sarana dakwah.  

2. Dalam hal pengembangan kompetensi metodologis mubalig, maka Lembaga 

Wahdah Islamiyah perlu mengadakan pelatihan terkait penggunaan teknologi 

sebagai media dalam berdakwah.  
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