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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 خ 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ز 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ض 

 
jim j 

 
je 
 غ 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 ز 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ش 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ض 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ظ 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 غ 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ؾ 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 ؽ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ن 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ي 

 
lam 
 

l 
 

el 
 َ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ْ 

 
nun 
 

n 
 

en 
 ٚ 

 
wau 
 

w 
 

we 
 ٘ـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

apostrof 
 ٜ 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

 



 

ix 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : وَـيْـفََ 

َيََ  ْٛ َ٘ـ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 
a a  َا 

 kasrah 

 
i i  ِا 

 dammah 

 
u u   ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah  dan ya‟ 
 

ai a dan i َْٝ  ـَ
 

fathah dan wau 
 

au a dan u 
 

َْٛ  ـَ

 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau 

ya>‟ 
 ...َََاَ|َ...َََٜ

 

d}ammah dan wau 

 
 ــُـٛ

 

A‟ 

u 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya>‟ 

 
I‟ i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

 ــِـــٝ
 



 

x 

 

 Contoh: 

 mata : ِـاَخََ

ـٝ َِ  rama : ضَ

 ًََ  qila : لِـيْـ

خَُ ْٛ  yamutu : يَـّـُ

4. Ta’ marbutah 

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

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـحََُالََ ْٚ طْفَايَِضَ       : raudah al-atfal 

ٌْـفـاَضِــٍحَ ـسِيْـَٕـحََُاَ َّ ـ ٌْ  al-madinah al-fadilah : اَ

ــح َّ  al-hikmah :       اٌَـحِْـىْـ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( َــَّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana :     ضَتـّـَٕا

ََ  <najjaina :   َٔـعّـيَْــٕا

 al-h}aqq :    اٌَــْحَـكَّ

ََُ  nu“ima :    ٔؼُـّـِ

 َٚ  aduwwun„ :    ػَـسُ

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

(َّٝ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

 َٝ ـ ٍِ  Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ػَـ

 َٝ  Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ػَـطَتــِ

6. Kata Sandang 



 

xi 

 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاي (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

ـػَُ ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :    اٌَشَّـ

ٌــْعٌَــَح  al-zalzalah (az-zalzalah) :  اٌَعَّ

ٍْؽَـفحَ  al-falsafah :    اٌَــْفَـ

 al-biladu :     اٌَــْثـــِلازََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

َْ ََْذـأَ ْٚ ـطُ ُِ  : ta‟muruna 

عَُ ْٛ  „al-nau : اٌَــّٕـَ

 syai‟un : شَـيْءَ 

ـطْخَُ ِِ ُ  umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

َاللهَِ ُٓ للَِتِا  dinullah زِيـْ  billah   

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

حَِاللهَِـَُ٘ َّ َفيَِْضَحـــْ ُْ     hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala  

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Hendra 

NIM : 80100219041 

Judul  : Penerimaan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap Dakwah 

KH. Abdul Muin Yusuf 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, serta mengungkapkan 

Garakan dan Pemikiran serta pesan-pesan dakwah KH. Abdul Muin Yusuf di 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan Pokok masalah yaitu; Bagaimana pemikiran 

dan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Anregurutta K.H. Abdul Muin Yusuf di 

Kabupaten Sidenreng Rappang ? dan Bagaimana bentuk penerimaan Masyarakat 

Sidenreng Rappang terhadap Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf? 

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskritif dengan menggunakan pendekatan 

dakwah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, KH. Abdul Muin Yusuf 

memiliki konsep pemikiran dakwah Kultural dan menggunakan metode dakwah Bil-

Kitabah atau Bil-Qalam (tulisan). Sedangkan gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf mencakup Sedangkan gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf mencakup beberapa aspek, yaitu; Gerakan dakwah sebagai ulama (Qadhi), 

Tokoh Politik, dan sebagai Pendidik. 

Kedua, Pesan-pesan dakwah Islam yang disampaikan anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf kepada masyarakat mengandung arti dakwah Islam secara lafdziyah atau 

harfiah. Pesan-pesan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf terhadap 

masyarakat yaitu, pesan dakwah pada aspek politik, pesan dakwah pada aspek aqidah, 

pesan dakwah pada aspek akhlak dan pesan dakwah pada aspek budaya lokal. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Dengan mengetahui sejarah hidup 

anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam menjalankan dakwahnya di Kabupaten 

Sidenreng Rappang diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para 

penyampai dakwah dalam memberikan pemahaman ajaran-ajaran agama kepada 

masyarakat Indonesia. (2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

salah satu pendukung dalam pengembangan ilmu-ilmu dakwah, baik pada kaum 

akademik, masyarakat dan peneliti itu sendiri. 
 
Kata Kunci: Penerimaan Pesan Dakwah,  KH. Abdul Muin Yusuf 
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ABSTRACK 

 

Name         : Hendra 

NIM         : 80100219041 

Title of Thesis : Sidenreng Rappang Community's Acceptance of  Da'wah of   

KH. Abdul Muin Yusuf 

 

This study aims to examine, analyze, and reveal the thoughts and ideas as well 

as da'wah messages of KH. Abdul Muin Yusuf in Sidenreng Rappang Regency. With 

the main problem, namely; how the thoughts and da'wah movements carried out by 

Anregurutta K.H. Abdul Muin Yusuf in Sidenreng Rappang Regency?, and how is 

the acceptance of the Sidenreng Rappang Community towards the da'wah of KH. 

Abdul Muin Yusuf? 

This type of research is descriptive qualitative using a da'wah approach. 

Furthermore, the data collection method used are observation, interviews, and 

documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through 

three stages, namely: data reduction, data display, and drawing conclusions. 

The results of this study indicate that: First, KH. Abdul Muin Yusuf has the concept 

of cultural da'wah and using Bil-Kitabah or Bil-Qalam (writing) preaching method. 

Meanwhile, da'wah movement of Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf includes 

several aspects, namely; da'wah movement as a scholar (Qadhi), political figure, as 

an educator. 

Second, the messages of Islamic da'wah conveyed by anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf to the community means Islamic preaching lafzhiah or literally. 

Messages of da'wah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf to the community cover 

several aspects: da'wah messages on political aspects, da'wah messages on faith 

(aqidah) aspects, da'wah messages on moral aspects and da'wah messages on local 

cultural aspects. 

The implications of this study are: (1) By knowing the life history of KH. 

Abdul Muin Yusuf in carrying out his da'wah in Sidenreng Rappang Regency, it is 

hoped to be a reference and guide for preachers in providing an understanding of 

religious teachings to the Indonesian people. (2) With this research it is hoped that it 

can become one of the supporters in the development of da'wah sciences, both in 

academics, the community and the researchers themselves. 

 

Keywords: Acceptance of Da'wah Messages, KH. Abdul Muin Yusuf 
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 البحث ملخّص

ْٕسضَاََ: َاؼَُاٌطاٌةَ َحِ

 11811280108َ: َضلَُاٌميس

َ َ ْٔؾَػٍَٝحطوحَزػٛجَفيَِماطؼحَإظاتحَاٌّعرّغََ:َِٛضٛعَاٌطؼاٌحَ ْٔطِٔؾَضَفَّا َََؼِيْسِ

ؼُف ْٛ َ.اٌحاضَػَثْسَاٌّؼِيَْٓيُ
َاٌطؼاٌحَاٌّرٛاضؼحذٙسفَ اٌطؼائًَاٌسػٛيحَََِٓٝاٌثحسَٚاٌرحٍيًَػَٓالفىاضَٚإٌ ٘صٖ

(َ ؼُف ْٛ َيُ َاٌّؼِيْٓ َػَثْس َ (KH. Abdul Muin Yusufاٌحاض َِماطؼح ْٔؾَفي َضَفَّا ْٔطِٔؾ ؼِيْسِ

(Sidenreng Rappangًََّفىأدَاٌّشىٍحَاٌطئيؽيحَفيٙاَ٘يَويفَوأدَحطواخَالفىاضَٚػ.)

ؼُف ْٛ ٛجَسػاٌ؟َٚويفَشىًَإظاتحَاٌّعرّغَفيَٗذعاَٖػًََّاٌسػٛجَاٌريَلاََتٙاَاٌحاضَػَثْسَاٌّؼِيَْٓيُ

ؼُف؟ ْٛ ََِٓاٌحاضَػَثْسَاٌّؼِيَْٓيُ

َاٌثحسََِٕ٘ٛٙطَٚ ٚاٌّسذًَاٌّؽررسَََ٘ٛ.َٚصفيَويفيَتحسإٌّٙطَاٌّؽررسََفيَ٘صا

اٌسػٛج.َٚوأدَططيمحَظّغَاٌثيأاخَاٌّؽررسِحَ٘يَاٌّلاحظحَٚاٌّماتلاخَٚاٌرٛشيك.َِسذًَػٍَُ

َلاََاٌثاحسَترحٍيًَاٌثيأاخََِٓذلايَشلازَِطاحًَٚتؼسَشٌهَ ُّ ذمٍيًَاٌثيأاخَٚػطضََٚ٘ي:.َش

 اٌثيأاخَٚاؼررلاصَإٌرائط.

ِفََٙٛاٌسػٛجََأَٔٗؼاضَفيَزػٛذَٗػٍَٝ)أولاً(ػٍٝ:ََفيَ٘صَٖاٌسضاؼحٔرائطَاٌثحسََأظٙطخ

اٌصمافيحَٚيؽررسََططيمحَاٌسػٛجَتاٌىراتحَأَٚتاٌمٍُ.َٚأرشطَػًَّزػٛذَٗٚحطورَٗإٌََٝػسجَظٛأةَ

وشرصيحَؼياؼيحَٚحطوحَاٌسػٛجَواٌّؼٍَُأَٚاٌّسضغ.َٚ٘يَحطوحَاٌسػٛجَوؼاٌَُٚحطوحَاٌسػٛجَ

( ً وأدَضؼائًَاٌسػٛجَالإؼلاِيحَاٌريَتٍغٙاٌٍَّعرّغَذرضَّٓاٌٛػعَػَٓالإؼلاََحطفيًّاَأََٚ(ثانيا

َٚضؼائًَ َاٌؽياؼيح َاٌعٛأة َفي َاٌسػٛج َضؼائً َػٍٝ ٌٍَّعرّغ َ َزػٛذٗ َضؼائً َٚاحرٛخ ٌغٛيًّا.

َفيَاٌعٛأةَ َفيَاٌعٛأةَالذلاليحَٚضؼائًَاٌسػٛج َٚضؼائًَاٌسػٛج َفيَظٛأةَاٌؼميسج اٌسػٛج

َاٌّحٍيح.اٌصمافيحَ

َاٌثحسفالآشاضَاٌّرطذثحََِٓٔرائطَ َتراضيدَحياجَاٌحاضََ)أولاً(٘ي:ََ٘صا َِٓذلايَِؼطفرٕا

ؼُفَٚحطوحَزػٛذَٗ ْٛ ْٔؾَفَّٓاٌّرٛلغَأَْذىَْٛ٘صَٖاٌطؼاٌحَفيَِماطؼحَػَثْسَاٌّؼِيَْٓيُ ْٔطِٔؾَضَفَّا ؼِيْسِ

ً ث)ِطظؼاًَٚزٌيلًاٌٍَرطثاءَفئَشطَذؼاٌيَُاٌسيٕيحٌٍَشؼةَالإٔسٚٔيؽي.َ يؤًَِاٌثاحسَأَْيىََْٛ(انيا

َ٘صاَاٌثحسَِطظؼاٌَرطٛيطَػٍََٛاٌسػٛجَؼٛاءٌٍَطاٌثيََٓٚاٌّعرّغَٚاٌثاحسَذاصح.

 

 الكلماث المفتاحيت: إجابت رسائل الدعوة, الحاج عَبْد المعِيْن ي وْس ف
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah yang dipahami sebagai tugas menyampaikan kebenaran dan 

mencegah dari keburukan, sebenarnya adalah tugas  setiap manusia. Oleh karena itu, 

semua manusia memiliki kewajiban yang sama untuk menyampaikan dakwah. 

Tentunya dalam memberikan dakwah diharuskan memiliki pemahaman ilmu agama 

yang lurus dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan agama. Maksud dari pemahaman 

yang lurus dan dibenarkan dalam agama adalah memiliki landasan sesuai dengan 

anjuran al-Qur’an dan Hadist Rasulullah. 

Dakwah merupakan aktifitas penyampaian ajaran Islam yang banyak 

dilakukan oleh seorang da’i atau mubaligh. Aktifitas dakwah ini sering dilakukan di 

pedesaan ataupun di perkotaan. Hal ini ditandai ketika acara-acara yang dilakukan 

oleh masyarakat, sering di jumpai hadirnya seorang da’i atau mubaligh sebagai 

pembawa tausiah atau pembicara dalam acara tersebut.
1
 Seiring berkembangnya 

zaman, proses penyampaian risalah agama Islam semakin mudah dengan adanya 

media sosial. 

Perkembanga teknologi sekarang ini, memberikan kemudahan bagi da’i atau 

mubaligh dalam berdakwah. Dalam perspektif dakwah, perkembangan teknologi 

memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi tentang ajaran-ajaran agama 

Islam. Namun perlu diingat bahwa perkembangan teknologi bukan hanya 

                                                           
1
 Eka Wigianti, Kegagalan Dalam Berdakwah (Kajian Teoritis Dalam Buku Penyebab 

Gagalnya Dakwah Karya Dr. Sayyid M. Nuh), Jurnal An-Nida, Vol. 11, No. 1 (2019), h. 14 
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memberikan dampak positif terhadap da’i, mubaligh ataupun masyarakat. Tetapi juga 

memberikan suatu permasalahan dakwah yang semakin kompleks dalam masyarakat. 

Masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah kasus penipuan melalui media 

sosial. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, hampir dari setiap 

daerah, pemudanya melakukan subis atau pelaku dari modus penipuan, bahkan 

perjudian sampai dengan narkoba juga tidak terlepas dari masyarakat Sidrap. Hal ini 

bisa dikatakan sebagai efek negatif dari perkembangan teknologi. 

Permasalahan diatas adalah suatau gambaran semakin kompleksnya masalah 

yang harus dihadapi oleh seorang pendakwah. Permasalahan ummat saat ini menuntut 

hadirnya dakwah yang lebih besar yang inovativ, yang mampu memberikan 

pemahaman tentang realitas sosial, era informasi, ancaman budaya radikal yang 

panatik, dan berbagai persoalan ekonomi, dan politik. Persoalan ini sangat penting 

dan mendesak, karena di era informasi ini, gaya hidup yang beragam secara budaya 

dan gaya hidup yang tidak sesuai  dengan ajaran agama Islam dapat dengan mudah 

mendominasi kesadaran umat Islam. 

Masalah dalam masyarakat pada hakikatnya adalah untuk menguji serta 

mengasah pemikiran dan kreativitas seorang pendakwah sampai dimana rasa 

kepedulian serta pemahamannya dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dilihat dari 

perkembangan kehidupan manusia sekarang ini, misi dan tantangan dakwah tidak 

akan menjadi lebih ringan, justru akan semakin berat. 

Strategi dan variasi Mad`u seringkali menjadi penyebab kegagalan dakwah. 

Selain strategi yang kurang tepat oleh da'i, ternyata ada kemungkinan lain  yang  

menyebabkan gagalnya dakwah sampai kepada masyarakat. Penyebab sebenarnya 
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datang dari da'i yang kurang merespon terhadap permasalahan yang terjadi dalam 

masyarakat, sehingga memunculkan pola gerakan serta strategi dakwah yang kurang 

tepat dan kurang direspon oleh mad’u. Tentu hal ini  penting bagi seorang da'i dalam 

menjalankan tugas dakwahnya.
2
 

Melihat permasalahan dakwah saat ini, sebagai seorang da'i harus memiliki 

pemikiran yang cukup cerdas untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dihadapi ummat. Tidak hanya itu, seorang dai harus mampu beradaptasi dengan 

keadaan yang dihadapi masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa permasalahan 

hari ini bukan hanya kepada ummat, tetapi juga kepada da'i itu sendiri. Banyak 

pendakwah yang kurang diminati oleh masyarakat karena tidak mampu melihat dan 

menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga 

memunculkan ketidak tarikan masyarakat terhadap dakwahnya. 

Seorang pendakwah harus mampu menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat, karena masyarakat terbentuk berdasarkan pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain 

yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. 
3
 

Budaya merupakan suatu unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu 

pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma atau peraturan dan sebagainya. 

                                                           
2
 Eka Wigianti, Kegagalan Dalam Berdakwah (Kajian Teoritis Dalam Buku Penyebab 

Gagalnya Dakwah Karya Dr. Sayyid M. Nuh), h. 14 

3
 William A. Haviland, Antropologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332 
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Kedua, sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah 

komunitas masyarakat. Ketiga, benda- benda hasil karya manusia.
4
 

Disini dapat dipahami bahwa seorang pendakwah diharuskan mampu 

menerima dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat dan menyesuaikan dengan 

nilai-nilai ajaran agama Islam, tanpa ada rasa penentangan dari sesama pendakwah 

maupun dari masyarakat. Seorang pendakwah diharuskan memiliki keikhlasan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendakwah tanpa harus mengharapkan imbalan dari 

aktivitas dakwah yang dilakukannya. 

Konsep keyakinan dalam masyarakat dianggap sesuatu yang sangat sakral. 

Oleh karena itu, seorang pendakwah diharuskan memiliki suatu otoritas dalam 

menjelaskan persoalan-persoaln keyakinan, terutama dalam menjelaskan nilai-nilai 

dalam ajaran agama Islam. Melihat dari cara pandang masyarakat Indonesia khusus 

masyarakat Islam, ulama menempati posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat yang dianggap mampu menjelaskan tafsir legitimatif budaya dan 

agama. 

Hal ini karena sejarah penyebaran Islam di Indonesia terjadi ketika supremasi 

rezim Khilafah sangat lemah. Kondisi ini membuat peran ulama semakin kokoh di 

masyarakat, dengan munculnya pesantren sebagai prasyarat pengembangan ajaran 

Islam.
5
 Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi, identitas, dan makna lembaga 

'ulama' telah berubah dalam komunitas Muslim. 

                                                           
4
 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), h. 9 

5
 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 

xiv. 
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Eksistensi ulama sebagai penafsir legitimatif ajaran agama Islam. 

Memberikan kedudukan tersendiri ditengah masyarakat. Bahkan dalam Al-Quran 

memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam Al-Qur’an QS. 

Al-Mujâdilah/ 58:11. 

مْْۚ 
ُ
ك
َ
ُ ل مَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰه

ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

شُزُوْا يَرْ 
ْ
شُزُوْا فَان

ْ
 ان

َ
مَ وَاِذَا قِيْل

ْ
عِل
ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال فَعِ اللّٰه

وْنَ خَبِيْر  
ُ
ُ بِمَا تَعْمَل ٍۗ وَاللّٰه  دَرَجٰت 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 

berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.” 
6
 

Selain ketinggian derajat para ulama, Al-Quran juga menyebutkan sisi 

mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada 

Allah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Fâthir/35:28 

َ مِنْ عِبَادِهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ  شَى اللّٰه ذٰلِكٍَۗ اِنَّمَا يَخْ
َ
وَانُهٗ ك

ْ
ل
َ
تَلِف  ا نْعَامِ مُخْ

َ
ا
ْ
وَابۤ ِ وَال

َ عَزِيزْ  غَفُوْر   ؤُاٍۗ اِنَّ اللّٰه مٰۤ
َ
عُل
ْ
 ال

Terjemahnya: 

                                                           
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, 2019), h. 803 
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“Demikian pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan 

hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di 

antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. 

Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.
7
 

Ulama yang dimaksud adalah orang yang memiliki ilmu syariat, fenomena 

alam, dan ilmu pengetahuan sosial yang mengarahkan masyarakat kepada ketauhidan 

yaitu kepada rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Swt. 

Melalui pandangan dalam Al-Qur’an, ulama dikatakan sebagai ahli waris para 

Nabi, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama. 

Jadi para ulama berkewajiban menyampaikan perintah al-Ma`ruf dan nahy munkar 

kepada seluruh umat manusia. Pengetahuan agamanya harus diturunkan kepada 

kerabatnya, terutama istri dan anak-anaknya, dan seluruh komunitas muslim sebagai 

pembimbing. Sebagai seorang ulama wajib memimpin dan membimbing umat Islam 

dalam bidang rohani, bidang akidah, syariah, dan akhlak. 

Ulama bertanggung jawab memelihara dan melindungi agama dari segala hal 

yang dapat merusaknya dan menjalankan semua perintah Allah. Dalam konteks ini, 

para ulama yang lebih mengetahui ajaran Islam akan menjadi pionir dalam membela 

kebenaran. Seorang ulama tertentu harus membela kebenaran untuk mencegah 

kehancuran umat Islam baik dalam maupun dari luar.
8
 

Keberadaan ulama di mata umat Islam dianggap sebagai penafsir yang sah 

atas sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan 

pengetahuan agama yang mendalam dan moral yang tinggi, dan ulama memiliki 

peran dan fungsi tersendiri dalam masyarakat. Mereka memiliki kekuatan dan 

                                                           
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 630 

8
 Tejo Waskito, Antologi Hadits Tarbani; Pesan-Pesan Nabi SAW Tentang Pendidikan, 

(Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2020), h. 9-10 
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pengaruh yang besar, sehingga ilmu agama yang dimiliki oleh para ulama merupakan 

daya kreatif dan pembentuk, dan kekuasaan atau otoritasnya sangat berpengaruh 

dalam aktivitas dakwah, sehingga perpaduan keduanya merupakan kekuatan yang 

sangat dibutuhkan dalam menyampaikan pesan dakwah dalam masyarakat. 

Opini publik tentang nilai tinggi tentang ilmu pengetahuan agama seorang 

ulama, memberikan dasar legitimasi lanjutan otoritas moral dan pengaruh  ulama. 

Namun sejarah Islam menunjukkan bahwa para ulama, karena alasan doktrinal dan 

teologis, enggan mentransfer kekuasaannya secara langsung ke dalam politik. 

Kekuatan dan pengaruh otoritas mereka cenderung terwujud secara politik dan 

intelektual dalam bentuk tekad dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa penguasa 

dan rakyat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang 

Islam. Mengingat kekuasaan dan pengaruh para ulama, tidak mengherankan jika para 

pemimpin muslim terkadang mencoba berbagai cara untuk menundukkan mereka dan 

membawa mereka ke bawah  kekuasaan politik. 

Proses peran ulama dalam masyarakat memberikan ulama nilai-nilai teologis,  

sosial dan eksistensial yang mengakar dalam masyarakat. Orang kemudian dapat 

memahami jika para ulama tidak hanya diikuti dan didengarkan pendapatnya di 

bidang agama, tetapi bahkan di bidang sosial  lainnya. Tidak jarang terdapat model 

hubungan ulama-masyarakat di mana ulama berperan sebagai motor penggerak 

(inspirasi, motivator, katalisator, dan energi) bagi gerakan sosial sehingga memiliki 

posisi tawar yang tinggi terhadap kekuasaan. 

Ulama atau  kiyai ini sebenarnya dianggap sebagai penerus para nabi dan rasul 

dalam penyebaran agama Islam. Sedangkan dalam dunia pendidikan pesantren, kiyai 
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adalah pimpinan pondok pesantren, namun kepemimpinannya tidak hanya untuk 

santrinya tetapi juga untuk seluruh umat Islam di dalam maupun di luar lingkungan 

pesantren. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan berdakwahnya dari desa ke 

desa dan dari daerah ke daerah. Maka fakta bahwa ulama adalah pewaris para nabi 

tidak dapat pungkiri, apalagi di zaman modern sekarang ini, atau dalam masyarakat 

yang hidup demokratis, sosok kiyai dianggap sebagai pemberi solusi terhadap 

masalaha-masalah sosial khususnya masalah ajaran agama Islam, sekaligus suri 

tauladan bagi  masyarakat Islam. 

Kyai dalam bahasa Jawa, yang memiliki makna yang agung, sakral. 

Selanjutnya gelar kiyai diberikan kepada orang yang lebih tua, bijaksana dan 

dihormati. Di Sulawesi Selatan, kata kyai setara dengan kata anregurutta (Bugis) atau 

anronggurutta (Makassar) yang artinya tuan atau guru kita. Secara terminologis, 

anregurutta adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas di bidang agama  dan 

berakhlak mulia (ampe-ampe madeceng). Oleh karena itu, hanya ulama  yang dapat 

disebut anregurutta, panggilan ini merupakan legitimasi dari masyarakat itu sendiri 

yang memberikan pengakuan kepada ulama yang telah mencapai tingkat anregurutta.
9
 

Dilihat dari penyebaran Islam tidak lepas dari peran tokoh. Orang-orang 

religius inilah yang mencurahkan waktu dan pikiran mereka untuk pengembangan 

dan kelangsungan ajaran Islam di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti di 

Kabupaten Sidenreng Rappang, ada seorang ulama yang dikenal dengan Anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf, yang merupakan salah satu tokoh agama yang dianggap 

                                                           
9
 Andi Makmur, Mustari Bosra Dkk, “Pemikiran dan Perjuangan Anregurutta Haji Kanre Said 

(1923-2005), PATTINGALLOANG”, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol. 

6, No. 1 (2019), h. 86.  
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masyarakat Sidenreng Rappang memiliki peran penting dalam perkembangan dan 

kelanjutan ajaran  Islam khususnya di Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap. 

Sebagai bukti pengabdiannya kepada masyarakat, beliau memberikan 

pemikirannya melalui upaya mendirikan  lembaga pendidikan Islam di Sidenreng 

Rappang. Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf di tengah masyarakat Sidenreng 

Rappang membawa warna baru. Menyadari bahwa masyarakat di Sidenreng Rappang 

mudah terpengaruh oleh perbedaan golongan atau pendapat, maka beliau perlahan-

lahan membawa perubahan pada masyarakat agar dapat memahami dan  menerima 

perbedaan golongan atau pendapat di Kab. Sidrap. 

Sebagai seorang tokoh agama (ulama) di Sidenreng Rappang, Anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf adalah seorang da'i yang telah berhasil mengubah perilaku 

masyarakat dengan sekuat tenaga untuk memimpin masyarakat menuju pemahaman 

yang lebih baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari orisinalitas dan pola gerakan dan 

gagasan dakwahnya dalam memajukan masyarakat yang haus akan ilmu  agama 

Islam.  

Gerakan serta pemikiran dan pengembangan dakwah yang dilakukan oleh 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf tidak hanya diakui oleh masyarakat biasa, tetapi 

juga diakui di kalangan pemuka agama  Sidenreng Rappang, karena melihat fakta 

bahwa Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam pandangan masyarakat Sidenreng 

Rappang adalah seorang ulama yang memiliki karisma dengan kemapuan analogi 

sistematis dipadukan dalam bahasa Bugis yang fasih penuh makna baik dalam 

ceramah maupun khutbah Jum’at, sehingga penyampaian dakwahnya mudah untuk 

diterima oleh masyarakat Sidenreng Rappang. Dalam hal ini yang paling menonjol 
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adalah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sebagai Qadhi (kali) seorang tokoh 

agama yang memiliki otoritas penuh dibawah naungan Kerajaan Sidenreng Rappang 

pada saat itu dan diakui langsung oleh para bangsawan kerajaan Sidenreng Rappang, 

bertanggung jawab memberikan solusi atas permasalahan keagamaan masyarakat di 

SIdenreng Rappang. 

Dakwah  Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf tidak terlepas dari kepentingan 

Ummat. Dengan memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat Bugis 

khususnya Sidenreng Rappang, beliau banyak memberikan sumbansi terhadap 

permasalahan-permasalahan masyarakat Sidrap. Pemikiran dan gerakan dakwahnya 

memiliki ciri khas tersendiri. Anregurutta adalah seorang ulama kedua setelah 

anregurutta Daud Ismail dari As’adiyah Sengakang yang memiliki kemampuan atau 

berhasil menafsirkan al-Qur’an dengan bahasa bugis. Al-Qur'an dalam bahasa Bugis 

yang disebut Tafsere Akorang Mabbasa Ogi. Tafsir ini ditulis oleh beliau, ketika 

masih menjabat sebagai ketua MUI Sulawesi Selatan. Maksud dan tujuan penulisan 

Al-Qur’an tafsir bugis ini adalah untuk memudahkan masyarakat Islam khususnya 

masyarakat Bugis dalam memahami isi ajaran agama Islam dalam Al-Qur’an dengan 

menggunakan bahasa lokal (Bugis). 

Pemikiran serta gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, selain 

daripada dalam tulisan, beliau juga bergerak pada wilayah politik dan pendidikan, hal 

itu dilakukannya sebagai bentuk konsep dan aktualisasi pengembangan dakwah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus sebagai misi dalam menjaga agama dari 

potensi perpecahan dan paham-paham radikal pada saat itu. 
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Melihat keadaan masyarakat Sidenreng Rappang pada saat ini, yang 

mengalami perkembangan, dalam agama, sosial budaya, ekonomi dan politik. Tentu 

dalam perkembangan itu memiliki efek yang tidak sedikit, baik itu secara negatif 

ataupun  secara positif. Perbedaan golongan, perkembangan ekonomi bahkan sampai 

kepada persoalan politik praktis sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupan masyarakat Sidenreng Rappang. 

Perbandingan keadaan masyarakat pada saat anregurutta masih hidup dengan 

keadaan masyarakat Sidenreng Rappang saat ini, tidak terlalu jauh berbeda. Potensi 

perpecahan dan masuknya paham-paham radikal semakin mudah, ini dilahat dari 

kemudahan penyebaran informasi melalui media social (perkembangan teknologi). 

Jika pada masa anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf melakukan aktifitas dakwahnya, 

di Sidenreng Rappang pada saat itu, masyarakat baru bangkit dari penjajahan. 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf melakukan dakwahnya dengan tujuan 

menjaga masyarakat dari gerakan-gerakan radikal seperti PKI dan potensi perpecahan 

dikalangan ummat pada saat itu. Sehingga segala upaya dilakukan oleh beliau seperti 

aktif dalam politik, ceramah di masyarakat bahkan sampai pada pendirian lembaga 

pendidikan. Pendirian lembaga pendidikan yang dilakukan oleh beliau adalah suatu 

upaya pengaktualisasian dalam membina generasi muda dan suatu langkah dalam 

mencerdaskan kehidupan beragama masyarakat Sidenreng Rappang. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaima 

pemikiran dan gerakan dakwah serta penerimaan masyarakat terhadap dakwah yang 

dilakukan oleh anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf. Maka peneliti menyusun suatu 
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judul penelitian, yaitu “Penerimaan Masyarakat Sidenreng Rappang Terhadap 

Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Perkembangan dakwah Islam merupakan kajian ekstensif dengan analisis 

multi-dimensi. Menggambarkan analisis dalam penelitian ini memerlukan pendekatan 

dari banyak perspektif teoritis dan eksperimental yang relevan, untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang masalah yang diteliti, maka dalam 

penelitian tesis ini, hanya  di fokuskan pada: Penerimaan Masyarakat Sidenreng 

Rappang terhadap Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Untuk menghindari pemaparan yang merambat kemana-mana 

serta tidak relevan dengan fokus penelitian maka hal ini perlu dibatasi. Setelah 

mengetahui arti dari setiap kata yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka 

objek penelitian dari tesis ini adalah: “Penerimaan Masyarakat Sidenreng Rappang 

Terhadap Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf`, terkait dengan judul di atas, peneliti 

disini berusaha mengungkap bagaimana penerimaan masyarakat Sidenreng Rappang 

terhadap pemikiran dan gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam 

pengembangan dakwah yang dilakukannya di Kabupaten Sidenreng Rappang.  
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Adapun deskripsi fokus penelitian ini ialah: 

a. Pemikiran Dakwah 

Pemikiran dakwah yang maksud oleh peneliti adalah  representasi sederhana 

dari analisis sistem pemikiran (konstruksi pemikiran). Pemikiran juga dapat dipahami 

dari istilah manhaj yang mencakup prinsip, gagasan, bahkan cara berpikir. 

Penggunaan istilah pemikiran dakwah untuk merujuk pada seperangkat prinsip, 

gagasan, dan cara berpikir tentang dakwah seorang tokoh, dalam penelitian ini 

sebagai objek penelitian adalah  Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf. 

b. Gerakan Dakwah 

Kata  gerakan dakwah yang bergerak mewakili al-harakah. Al-harakah adalah 

gerakan yang terus menerus, sesuai dengan prinsip dakwah yang harus terus hidup. 

Dengan demikian, gerakan dakwah dapat dicermati dari segi perjuangan, penciptaan 

dan kehidupan seorang tokoh,  dalam hal ini yaitu, Anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf. 

c. Penerimaan Dakwah 

Penerimaan dakwah disini berarti proses interaksi atau hubungan dengan 

mad'u. Interaksi berarti mengadakan kontak, saling menanggapi dan mempengaruhi 

(umpan balik), saling berhubungan, saling mempengaruhi bahkan saling 

membutuhkan. Interaksi yang ditargetkan adalah interaksi  verbal dan nonverbal. 

Interaksi verbal adalah hubungan antara da'i dan mad'u dengan menggunakan bahasa 

atau berkomunikasi secara linguistik. Sedangkan interaksi nonverbal adalah 

hubungan  atau komunikasi nonverbal tanpa bahasa/ucapan, seperti gerak tubuh, 
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sikap, perilaku dan tindakan. Interaksi  verbal dan nonverbal menggunakan simbol-

simbol tertentu. 

Tokoh yang menjadi subjek penelitian ini adalah Anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf, seorang ulama sering menggunakan istilah Anregurutta sebagai ciri 

untuk menyebut seorang tokoh agama atau ulama masyarakat Bugis. Memang istilah 

generik digunakan untuk menyebut Anregurutta atau Kyai Haji, namun dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengacu pada Anregurutta  dengan penjelasan dan 

klarifikasi pada Bab II. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan maslah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemikiran dan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten Sidenreng Rappang ? 

2. Bagaimana penerimaan masyarakat Sidenreng Rappang terhadap dakwah 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf ? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk membantu penulis dalam penulisan karya  ilmiah ini,  penulis 

mengambil bahan penunjang dan bahan komparatif dari beberapa buku dan literatur, 

antara lain: 

1. Buku M. Natsir, Dakwah..dan..Pemikirannya..oleh..Thohir..Lut..membahas 

tentang dakwah dan pemikiran dalam perjuangan Natsir dalam 

memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia, dokumennya bukan sekedar 

perang untuk mengambil Islam sebagai ideology negara ini. Namun, dalam 
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perjalanan studi lebih lanjut, akan ada perbedaan mendasar  yang akan 

dipelajari dalam bentuk refleksi dakwah Islam tentang imperialisme yang 

dikaitkan dengan  KH. Muhammad Daud Arif digagas di Kuala Tungkal 

Jambi melalui PHI.
10

 

2. Tesis Pemikiran AGH Sanusi Baco dan Gerakan Dakwah  (1961-2016 M) 

karya Suhardi dalam penelitian ini bias terhadap cara berpikir dan gerak AGH 

Sanusi Baco mengenai ketentuan Asas Proposisi dalam Konstruksi Legislatif 

Mempertimbangkan pro dan kontra, berdasarkan pernyataan Suhardi, terdapat 

perbedaan gerak dan pemikiran KH. Muhammad Daud Arif. Kajian 

perkembangan Islam di Kuala Tungkal Jambi didasarkan pada gerakan dan 

pemikiran yang melampaui dekadensi masyarakat Kuala Tungkal Jambi.
11

 

3. K.H. Muhammad Zaini Abdul Ghani di Martapura, Kalimantan Selatan 

(1942-2005) oleh H. Mirhan AM. Penelitian terkait Khasrisma dan pesan 

sosial seorang tokoh/ustadz, khususnya KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani 

dari Martapura, Kalimantan Selatan menggunakan metode studi pustaka dan 

wawancara dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

berdasarkan pemahaman karisma sebagai kualitas tertentu dari seorang 

individu membantu membedakannya dari orang biasa. Selain  kualitas 

komunitasnya yang luar biasa dan jumlah pendengarnya yang besar, 

tilawahnya mampu menarik ribuan umat.
12

 Dalam penelitian ini, terdapat 

                                                           
10

 Thohir Luth, M. Natsir :  Dakwaha dan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani Pres, 

1999). 

11
 Suhardi, Pemikiran dan gerakan dakwah AGH Sanusi Baco(1961-2016), (Makassar: 

Alauddin University Press, 2016). 

12
 H. Mirhan AM, KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani di Martapura Kalimantan Selatan 

(1942-2005), (Telaah Kharisma dan Peran Sosial). Desertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin,2012). 
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perbedaan yang mencolok pada kepribadian K.H. Muhammad Daud Arif 

adalah sosok yang  lebih tertarik pada pengajian melalui sebuah lembaga 

pendidikan pengembangan dakwah dan pengajaran ajaran Islam di Kuala 

Tungkal, Jambi. 

4. Gagasan Dakwah Nurcholish Madjid oleh Abdul Pirol didasarkan pada 

pendapatnya atas pernyataan Al-Qur'an, merujuk pada kegiatan amar ma'ruf 

nahi munkar sebagai ciri orang beriman dan menjadikan orang beriman 

sebagai manusia terbaik. Berkaitan dengan hal tersebut, Nurcholish Majid 

berpendapat bahwa salah satu ungkapan Al-Qur'an yang paling lengkap 

adalah berupa seruan yang indah. Dari pemikiran di atas serta K.H. 

Muhammad Daud Arif yang memberikan pemikirannya kepada masyarakat 

Kuala Tungkal yang mengajak jalan yang lebih baik dan menjauhi kebodohan 

Islam.
13

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bagaimana pemikiran dan gerakan dakwah serta penerimaan 

masyarakat terhadap dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf. Adapun tujuan 

khusus pada penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pemikiran dan gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

                                                           
13

 Abdul Pirol, Pemikran Dakwah Nurcholiis Madjid (STAIN Palopo, 2012). 
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b. Untuk mengkaji pandangan masyarakat Sidenreng Rappang terhadap pemikiran 

dan gerakan dakwah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademik, hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan 

sumbangsi pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang pemikiran dan gerakan dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam memberikan pemahaman agama 

kepada masyarakat Sidenreng Rappang. 

b. Secara praktis, hasil kajian ini akan bermanfaat bagi para praktisi dakwah, dalam 

hal ini para muballigh, serta para tokoh pendidikan agama dan masyarakat pada 

umumnya, sebagai referensi, pengetahuan dan peningkatan penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai luhur. di Indonesia, baik dalam kehidupan pribadi maupun 

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemikiran Dakwah 

1. Pengertian Pemikiran 

Pemikiran berasal dari kata pikir yang artinya akal budi, ingatan, angan-

angan, atau ahli. Sedangkan berfikir yaitu menggunakan akal budi untuk 

mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Pemikiran adalah proses, cara 

perbuatan memikir, problem yang memerlukan pemecahan, sedangkan pemikir 

adalah orang yang cerdik dan pandai yang hasil pemikirannya dapat dimanfaatkan 

orang lain seperti filosof.
1
 

Berfikir merupakan usaha dalam menggunakan potensi sesuai dengan 

kapasitas intelektualnya. Kegiatan berfikir diperlukan untuk memecahkan masalah, 

mengambil keputusan dan untuk melahirkan sesuatu yang baru.
2
 Makna etimologi 

dalam kamus bahasa Indonesia, kata “Pikir” mempunyai arti 1) akal budi, ingatan, 

angan-angan, 2) kata dalam hati, pendapat atau pertimbangan, sedangkan kata 

“Berfikir” diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. “Memikirkan” 

mempunyai arti mencari daya upaya untuk menyelesaikan sesuatu dengan 

menggunakan akal budi. Sedangkan “Pemikiran” adalah cara atau hasil pikir. Sebagai 

berikut menurut para ahli makna dari Pemikiran: 

a. Pemikiran atau berfikir adalah kata benda dari aktivitas akal yang ada 

dalam diri manusia, baik kekuatan akal berupa kalbu, atau   roh dengan 

                                                           
1
 Ahmad Mubarak, Psikologi Dakwah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 118 

2
 Kamus Besar Indonesia Edisi III ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 872 
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pengamatan dan pendalaman untuk menemukan makna yang tersembunyi dari 

persoalan yang dapat diketahui maupun untuk sampai pada hukum atau 

hubungan antar sesuatu. 

b. Menurut Ibnu Khaldun, Berfikir atau fikir adalah penjamahan bayang- bayang 

yang telah ada di indera, ini dibalik perasaan dan aplikasi akal di dalamnya 

untuk membuat analisis dan sintesis.
3
 

Pemikiran adalah hasil dari berfikir. Pemikir adalah orang yang cerdik dan 

pandai yang hasil pemikirannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kegiatan berfikir 

diperlukan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa teknologi, ilmu 

pengetahuan dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Buku adalah salah satu bentuk 

karya intelektual yang dihasilkan dari pemikiran orang yang berfikir. 

Kegunaan pemikiran adalah untuk aktualisasi potensi sebagaimana manusia 

telah dibekali dengan berbagai potensi berupa indera, akal pikiran dan hati. Potensi 

yang lain adalah kejahatan dan takwa yang Allah ilham-kan kepadanya. Ketika 

dilahirkan ke dunia, manusia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kemudian 

dengan segala potensinya manusia berusaha mengembangkan diri menjadi orang 

yang berfikir dan berilmu pengetahuan.
4
 

Kegunaan berfikir juga adalah dapat mengangkat derajat manusia menjadi 

lebih tinggi karena akal merupakan rahmat dari Allah khusus untuk manusia yang 

membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Di dalam Al-Quran ketinggian 

derajat orang-orang yang mampu mengembangkan diri khususnya mengembangkan 

                                                           
3
 Armawati Arbi, Dakwah dan Komunikasi, (Jakarta: UIN Press, 2003), h. 93 

4
 Armawati Arbi, Dakwah dan Komunikasi, h. 93 
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akalnya, yang dibangun tetap atas landasan iman dan takwa disebut dalam Al-Quran 

secara berulang-ulang dengan istilah yang berbeda-beda dan dalam konteks kualitas 

yang berbeda-beda pula. Diantaranya adalah Ulul Albab. Terdapat kalimat lain seperti 

Uhlu „Ilmi, Ulul Abshar, uli nuha, dan lain sebagainya, yang kesemuanya memiliki 

makna yang sama dengan ulul albab. Secara harfiah, ulul ilmi memiliki arti yang 

berilmu, ulil abshar adalah yang memiliki pandangan yang berbobot, uli nuha adalah 

orang yang dengan ilmunya dapat berhenti dari aktivitas yang dilarang Allah. Dalam 

berfikir, seseorang mengawali dengan memikirkan hal yang sederhana hingga 

akhirnya terbentuk pola pikir (Fiqrah) tertentu, dan hal itu sangat dipengaruhi oleh 

akidah, ideologi, hati nurani, keinginan dan kecenderungan hawa nafsu, lingkungan 

hidupnya seperti sosial, budaya, ekonomi, politik.
5
 

Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya ciptaan, 

dalam artian diberikan potensi secara psikologis untuk menerima wahyu dengan 

akalnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. Al-Tin/95:4. 

حْسَنِ حَلْيِيْم   
َ
سَانَ فِيْْٓ ا

ْ
اِن
ْ
لْنَا ال

َ
لَدْ خَل

َ
 ل

Terjemahnya: 

“sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya.”
6
 

Al-Qurán banyak menyebut kata akal dengan berbagai derivasinya juga 

padanan kata yang lain untuk menunjukkan betapa pentingnya peranan akal dalam 

kehidupan manusia. Bahkan Allah menyebut istilah khusus untuk menunjukkan ada 

                                                           
5
 Armawati Arbi, Dakwah dan Komunikasi, h. 94 

6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 901 
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kelompok manusia yang istimewa dengan menggunakan akalnya, yaitu dengan 

sebutan ulul albab. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. Al-Baqarah/QS. 2:269. 

آْ 
َّ
رُ اِل

َّ
ك ثِيْدًاۗ  وَمَا يَذَّ

َ
يَ خَيْدًا ك وْتِ

ُ
لَدْ ا َـ مَثَ 

ْ
ك حِ
ْ
ؤْتَ ال مَثَ مَنْ يَّشَاۤءُۚ  وَمَنْ يُّ

ْ
ك حِ
ْ
ى ال ؤْتِ  يُّ

بَابِ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
يا ال

ُ
ول
ُ
 ا

Terjemahnya: 

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan 

yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali 

ululalbab.”
7
 

Tafsiran ayat di atas menurut Sayyid Qutb dalam Fi Zilal al-Qur´an bahwa 

hanya orang berakal yang memiliki kekuatan ingat, tidak lalai dan cermat. Esensi dari 

ulul albab yakni menggunakan akal. Akal berfungsi untuk mengingat arah dan 

petunjuk Ilahi, sehingga orang berakal tidak hidup dalam kelalaian dan kealpaan, 

meskipun pada dasarnya manusia dikatakan sebagai tempat salah dan lupa, akan 

tetapi kekurangan tersebut dapat diminimalisir.
8
 Ulul albab adalah orang yang 

memiliki hikmah seperti yang telah dijelaskan diatas dalam QS. Al-Baqarah: 269, 

yang senantiasa berdzikir, berpikir dalam lingkup pengabdian kepada Allah SWT. 

kemudian yang dengan pengetahuannya berbuat adil, dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. 

Ali Imran/3:190-191. 
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8
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22 
 

قِ 
ْ
بَابِۙ اِنَّ فِيْ خَل

ْ
ل
َ
ا
ْ
ى ال ولِ

ُ
ا ِ
 
يٰج  ل

ٰ
ا
َ
ىَارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْخِل

َ
ا
ْ
مٰيٰتِ وَال السَّ

مٰيٰتِ  قِ السَّ
ْ
رُوْنَ فِيْ خَل

َّ
ى جُنُيْبِهِمْ وَيَخَفَك

ٰ
عَل كُػُيْدًا وَّ َ كِيَامًا وَّ رُوْنَ اللّٰه

ُ
ذِيْنَ يَذْك

َّ
ال

لْجَ وٰذَا ةَاطِ 
َ
رْضِۚ رَبَّنَا مَا خَل

َ
ا
ْ
ارِ وَال لِنَا عَذَابَ النَّ َـ اۚ سُتْحٰنَكَ 

ً
 ل

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan 

siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,; (yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan 

berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. 

Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.”
9
 

Ulul Albab disebutkan bagi orang yang tingkat spiritualnya tinggi, seperti 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an QS. Ali-Imran/3:7. 

خَرُ 
ُ
كِتٰبِ وَا

ْ
مُّ ال

ُ
مٰجٌ وُنَّ ا

َ
حْك يٰجٌ مُّ

ٰ
كِتٰبَ مِنْهُ ا

ْ
يْكَ ال

َ
 عَل

َ
نْزَل

َ
ذِيْْٓ ا

َّ
وُيَ ال

فِتْنَثِ 
ْ
تِػُيْنَ مَا تَشَاةَهَ مِنْهُ اةْخِؾَاۤءَ ال يَخَّ َـ يْبِهِمْ زَيْؼٌ 

ُ
ذِيْنَ فِيْ كُل

َّ
ا ال مَّ

َ
ا َـ مُتَشٰتِىٰجٌۗ  

ا ةِ وَ  مَنَّ
ٰ
يْنَ ا

ُ
مِ يَلُيْل

ْ
ػِل
ْ
سِخُيْنَ فِى ال ۘ وَالره ُ ا اللّٰه

َّ
ْٓ اِل ه 

َ
وِيْل

ْ
مُ حَأ

َ
ۚ وَمَا يَػْل وِيْلِه 

ْ
 اةْخِؾَاۤءَ حَأ

ٌّ
ل
ُ
ۙ ك ه 

بَابِ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
يا ال

ُ
ول
ُ
آْ ا

َّ
رُ اِل

َّ
ك ِنَاۚ  وَمَا يَذَّ

نْ غِنْدِ رَب   م ِ
Terjemahnya: 

“Dialah (Allah) yang menurunkan Kitab (Al-Qur‟an) kepadamu (Nabi 

Muhammad). Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok 

isi Kitab (Al-Qur‟an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang 

dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat 

yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan 

untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, 
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kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman 

kepadanya (Al-Qur‟an), semuanya dari Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat 

mengambil pelajaran, kecuali ululalbab.”
10

 

Selain menunjukkan pada simpulan bahwa ulul albab adalah terma 

intelektual, kata ini juga merelasi dengan perubahan sosial aspek hukum fikih yang 

secara maqashid syariáh dikaitkan dengan problematika sosial kemasyarakatan. 

seperti misalnya dalam Al-Qur‟an QS. Al-Baqarah/2:179. 

لُيْنَ  مْ حَخَّ
ُ
ك
َّ
ػَل
َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ
ا
ْ
ولِى ال

ُ
ا لِصَاصِ حَيٰيةٌ ي ّٰٓ

ْ
مْ فِى ال

ُ
ك
َ
 وَل

Terjemahnya: 

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang 

berakal agar kamu bertakwa.”
11

 

Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir istilah ulul albáb memiliki kecenderungan arti 

orang-orang yang memiliki akal dan pemahaman (dzul „uqul wa al fuhum) (Katsir, 

1999). Lebih lanjut, orang yang akalnya selamat dan lurus pemikirannya. Al-Maraghi 

berpendapat bahwa ulul albab adalah al-úqul al-rajihah, akal yang kuat yang 

digunakan untuk mentadaburi dan menafakuri seluruh ayat-ayat yang muhkamat. 

Sementara Syaikh Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan bahwa ulul albab adalah 

ashab al-úqul al-salimah almustanirah, yaitu yang memikiki akal yang selamat dan 

tercerahkan.
12

 

Dapat disimpulkan bahwa, pemikiran adalah sebagai suatu aktivitas kekuatan 

rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, dengan pengamatan dan penelitian untuk 
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menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk 

sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga dapat 

didefinisikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau daya usaha 

reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkahlaku yang dilaksanakan 

secara sengaja. Pemikiran dalam pandangan islam adalah suatu konsep untuk 

memahami sesuatu namun tidak melupakan otoritatif agama. Sekalipun dalam 

pembahasannya banyak mempergunakan argumen-argumen rasional, namun tetap 

tunduk kepada wahyu. 

Kemudian, yang dimaksud pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam 

mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta 

renungan terhadap sesuatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat 

diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu materi atau esensi, asal mula 

kejadiannya serta substansi dari wujud atau eksistensi sesuatu yang menjadi objek 

pemikiran tersebut. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-

pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah untuk 

menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. 

2. Pengertian dakwah 

Secara etimologi, kata dakwah sebagai bentuk mashdar dari kata da‟a dan 

yad‟u yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan 

memohon.
13

 Dakwah dalam pengertian ini dapat dijumpai dalam Al Qur‟an QS. 

Yusuf/12:33. 
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يْ 
َ
يْ ك ا حَصْرِفْ غَن ِ

َّ
يْهِۚ وَاِل

َ
ا يَدْغُيْنَنِيْْٓ اِل يَّ مَِِّ

َ
حَبُّ اِل

َ
جْنُ ا  رَب ِ الس ِ

َ
صْبُ كَال

َ
دَوُنَّ ا

جٰىِلِيْنَ 
ْ
نَ ال نْ م ِ

ُ
ك
َ
يْىِنَّ وَا

َ
 اِل

Terjemahnya: 

“...(Yusuf) berkata, “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada 

memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya 

mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan 

mereka) dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh.”
14

 

Dan QS. Yunus/10:25. 

سْخَلِيْم   ى صِرَاط  مُّ
ٰ
مِۚ وَيَىْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِل

ٰ
ل ى دَارِ السَّ

ٰ
ُ يَدْغُيْآْ اِل  وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Allah menyeru (manusia) ke Dārussalām (surga) dan memberi petunjuk 

kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus (berdasarkan 

kesiapannya untuk menerima petunjuk).”
15

 

Secara terminologis pengertian dakwah dimaknai dari aspek positif ajakan 

tersebut, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Istilah 

dakwah digunakan dalam Al-Qur‟an baik dalam bentuk fi‟il maupun dalam bentuk 

mashdar berjumlah lebih dari seratus kali. Dalam Al- Qur‟an, dakwah dalam arti 

mengajak ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam dan 

kebaikan, 7 kali kepada neraka dan kejahatan. 

Secara bahasa (etimologi) dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu: “da‟a- 

yad‟u- da‟watan” yang artinya menyeru, mengajak.
16

 Dakwah adalah sebuah 

aktivitas menyeru manusia kepada perubahan yang sejatinya tidak boleh berhenti atau 
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bahkan mati, tetapi ia adalah aktivitas yang harus memiliki kelanjutan atau secara 

terus-menerus. Karenanya para pelaku dakwah memerlukan aktivis yang mampu 

mengemban amanat penerus para nabi. Kredibilitas dan kemampuan sang da‟i 

sebagai penentu keberhasilan merupakan tuntutan zaman, sebab semakin bertambah 

umat manusia yang menerima dakwah, semakin meluas geografi dakwah, semakin 

dibutuhkan pertambahan wawasan dan keluasan kerja-kerja dakwah.
17

 

M. Arifin menyatakan bahwa dakwah adalah suatu kajian dalam seruan, baik 

dengan lisan, tulisan serta tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan berencana 

untuk mempengaruhi orang lain agar timbul suatu pengertian, kesadaran, 

penghayatan, serta pengamalan ajaran agama tanpa adanya unsur paksaan.
18

 

Masdar Helmi mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan 

menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah (Islam) termasuk amar 

ma‟ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
19

 Dengan 

demikian, dakwah dalam segala bentuk aktivitas penyampaian agama Islam kepada 

orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan 

masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dari semua lini 

kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/ 3:110. 

رِ 
َ
مُنْك

ْ
مَػْرُوْفِ وَحَنْىَيْنَ غَنِ ال

ْ
مُرُوْنَ ةِال

ْ
اسِ حَأ خْرِجَجْ لِلنَّ

ُ
ث  ا مَّ

ُ
نْخُمْ خَيْدَ ا

ُ
ك

  ۗ ِ  وَحُؤْمِنُيْنَ ةِاللّٰه
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19

 Qudratullah dan Wandi, Dakwah dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangan, 

Cet. I (Jawa Tengah: IKAPI, 2021), h. 2 



27 
 

Terjemahnya:  

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia 

(selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, 

dan beriman kepada Allah.” 
20

 

Asy-Syaukani mengatakan bahwa makna “Kamu adalah umat yang terbaik”, 

ini kalimat permulaan yang mencakup keterangan tentang kondisi umat ini dalam 

keutamaannya terhadap umat-umat lainnya. Ada yang mengatakan, bahwa partikel 

'Kaana' (yakni: Pada kalimat Kuntum) berfungsi sempurna yakni: kalian diadakan 

dan diciptakan sebagai umat yang terbaik. Ini menunjukkan, bahwa umat Islam ini 

adalah umat yang terbaik secara mutlak, dan bahwa kebaikan ini merupakan 

akumulasi dari awal umat ini hingga akhir umat ini bila dibanding dengan umat-umat 

lainnya, walaupun masing-masing pribadinya saling melebihi, hal ini  sebagaimana 

riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dibanding yang lainnya. 

Yang dilahirkan untuk manusia sebab mereka sebagai umat terbaik, dan juga 

keterangan yang menyatakan bahwa mereka adalah umat terbaik selama mereka tetap 

seperti itu dan menyandang karakter tersebut, sehingga bila mereka meninggalkan 

amar ma'ruf dan nahyi mungkar, hilanglah status ini. Karena itu Mujahid berkata, 

"Mereka adalah umat terbaik dengan syarat yang disebutkan di dalam ayat ini.
21

 

Dakwah..pada..dasarnya..adalah..upaya..untuk mengubah keadaan..tertentu 

menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, dengan mengembangkan kesadaran 

diri untuk menerima agama dengan hati nurani yang baik tanpa ada  paksaan. Pada 

dasarnya tujuan dakwah adalah untuk mengembangkan kesadaran diri pada setiap 
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individu, sehingga dapat mencapai pencerahan pikiran, mensucikan jiwa tanpa 

menggunakan kekerasan atau paksaan.
22

 

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 256. 

 ِ
غَي 
ْ
شْدُ مِنَ ال يْنِۗ كَدْ حَّتَيَّنَ الرُّ رَاهَ فِى الد ِ

ْ
آْ اِك

َ
ِ ۚ ل اؽُيْتِ وَيُؤْمِنْ  ةِاللّٰه فُرْ ةِالََّّ

ْ
مَنْ يَّك َـ  

لَدِ  ُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  َـ ىَاۗ وَاللّٰه
َ
ا انْفِصَامَ ل

َ
يُثْقٰى ل

ْ
ػُرْوَةِ ال

ْ
 اسْخَمْسَكَ ةِال

Terjemahnya: 

 “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas 

jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan 

beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat 

kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
23

 

Al-Sh`rawî memparafrasekan ini sebagai ikrâh fî al-din oleh anna Allâh lam 

yakrah khalqah wa..huwa..khliquhum..alâ din (Tuhan tidak memaksa makhluk yang 

Dia ciptakan untuk mengikuti suatu agama). Menurut al-Sha'rawî, alasan tidak 

adanya paksaan dalam Islam adalah perbedaan yang cukup jelas  antara jalan 

keselamatan (tharîq al-najâh, alrushd) dan jalan kehancuran (tharîq al-halak, al-

hayy). Menurut al-Sha'rawî, seorang rasul diutus untuk menyampaikan doktrin, bukan 

untuk memaksakannya. Namun, kata al-Sha`rawi, jika seseorang telah memutuskan 

untuk masuk Islam, maka yang bersangkutan pasti harus mengamalkan ajaran Islam. 

Seorang Muslim tidak bisa karena alasan tertentu tidak berdoa. al-Sha`rawî 
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mengatakan bahwa begitu seseorang memutuskan untuk masuk Islam, dia terikat 

untuk mempraktikkan ajaran Islam.
24

 

Mr. Quraish Shihab mengatakan bahwa jika..seseorang..telah..memilih..aqidah 

yaitu..aqidah..Islam,..maka..ia..terikat..dengan..semua..nasihatnya..dan..wajib..menjal

ankan perintahnya. Ia..terancam sanksi..jika..melanggar. Seseorang..tidak dapat 

mengatakan, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk berdoa atau tidak, berzina 

atau menikah," Shihab menekankan. Sebab, menurut Shihab, jika seseorang telah 

memeluk agama Islam, maka ia harus mengikuti nasihatnya. Dengan ini, mungkin 

Quraish Shihab ingin menegaskan bahwa kebebasan yang disebutkan dalam ayat  

ikrâh fî al-din tidak termasuk kebebasan untuk menjalankan dan 

tidak.menjalankan.ajaran.Islam bagi umat Islam. Dengan kata lain, sekali seseorang 

menetapkan dan memilih Islam sebagai agamanya, maka ia akan terikat dengan 

semua syarat dan ajaran Islam yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad.
25

 

Dalam konteks dakwah, menurut Abdul Munir Mulkham, kata “non-coercion” 

di atas harus dipahami dalam arti yang luas, bahwa metode dakwah yang dilakukan 

oleh umat Islam  tidak boleh mengandung motif pemaksaan. Akibat dari  ketentuan 

ini, Islam mengakui bahwa tidak mungkin umat Islam di dunia ini sepakat untuk 

menganut agama yang sama, sehingga tidak mungkin memaksa..
26
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Ranah dakwah atau kewenangan da'i hanya menyampaikan pesan atau 

terbatas dalam upayanya memperbaharui dan memperingatkan umat manusia.
27

 Jadi 

mad‟ulah yang menentukan pilihan tanpa ada faktor paksaan. Pemaksaan dalam 

urusan agama bertentangan dengan ajaran agama dan  juga sama sekali bertentangan 

dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka.
28

 

Tentunya dalam uraian di atas, pelaksanaan “kebebasan” dalam berdakwah 

tentunya dapat meningkatkan kualitas agama yang hingga saat ini masih didominasi 

oleh aspek emosional umat oleh agama. Menciptakan suasana kerukunan dalam 

masyarakat yang majemuk memerlukan keberpihakan banyak pihak, termasuk para 

da‟i, yang memiliki tanggung jawab untuk mencerminkan nilai-nilai kerahiman 

dalam komunitasnya dalam aspek kehidupan masyarakat. 

Kegiatan dakwah umat Islam pada hakikatnya merupakan upaya sebagai 

inisiatif dalam terus memperjuangkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 

Inilah dakwah Islam bagi seluruh umat manusia tanpa  terkecuali dan khususnya bagi 

umat Islam. Tanpa memandang perbedaan bahasa, warna kulit, bangsa dan daerah. 

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya/21: 107.  

مِيْنَ 
َ
ػٰل
ْ
ل ِ
 
ا رَحْمَثً ل

َّ
نٰكَ اِل

ْ
رْسَل

َ
 وَمَآْ ا

Terjemahnya: 
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“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 

bagi seluruh alam.”
29

 

Dalam ayat ini dijelaskan dan ditegaskan bahwa Al-Qur‟an adalah peringatan 

serta kabar gembira kepada siapa saja yang siap untuk mengabdikan dirinya kepada 

Allah Swt. Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk disampaikan 

kepada ummat manusia atas dasar itulah Allah menegaskan bahwa: dan tidaklah kami 

mengutusmu, wahai Nabi Muhammad, melainkan menjadi rahmatan lil „alamin. 

Said bin Jabir tentang Ibnu Abbas berkata: Semoga Rasulullah (saw). adalah 

anugerah bagi seluruh umat manusia. Barang siapa yang beriman kepada risalahnya 

(Islam) akan selamat di dunia dan di akhirat, bahkan bagi yang tidak beriman, yang 

tidak beriman  akan  selamat dari azab Allah sebagaimana azab yang Allah telah 

jatuhkan kepada manusia sebelumnya. Dan Ibn Zayd berkata: Arti ālamn dalam 

kalimat ini lebih khusus untuk umat Islam. Umat Islam sebagai  mayoritas harus 

menjadi garda terdepan untuk mengakui Islam sebagai berkah dan menjadikan 

keberagaman sebagai kebanggaan bagi seluruh ummat.
30

 Dalam konteks ini, para da‟i 

yang menjadi pewaris nabi dan rasul harus menjadikan misi ini sebagai salah satu 

tujuan hidup, serta tanggung jawab untuk merefleksikan nilai-nilai kerahmatan 

tersebut dalam aspek kehidupan manusia. 

Dalam konteks ini juga dapat dipahami bahwa Islam tidak mempersoalkan 

keragaman, tetapi melihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan agar 

dapat bekerja sama dan saling membantu antar kelompok yang berbeda. 
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Melihat dari sudut pandang pemikiran dan keislaman maka lahirlah sebuah 

cabang ilmu dalam islam yang disebut ilmu dakwah. Dikarenakan pemikiran adalah 

sebuah proses dalam memahami segala sesuatu yang saling berkaitan dan 

menemukan suatu solusi terhadap masalah yang dikajinya. 

Ilmu dakwah adalah pengetahuan yang membahas masalah dan segala hal 

yang timbul atau yang mengemuka dalam interaksi antarunsur dari sistem dakwah 

agar diperoleh pengetahuan yang tepat dan benar mengenai kenyataan dakwah. 

Dalam beberapa literatur, sumber ilmu dakwah terdari atas empat, yaitu akal, intuisi, 

indra, dan otoritas. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sumber ilmu itu adalah 

wahyu, akal, dan alam.
31

 

Dalam penelusuran Muh. Ali Aziz, terdapat 38 definisi ilmu dakwah dari 

berbagai pakar ahli,4 yang muaranya menurut bacaan penulis terhadap karya Ali Aziz 

tersebut pada pada enam aspek penting: 

a. Dakwah adalah aktivitas keagamaan yang berlandaskan pada normatif al-

Quran dan al-Hadis. 

b. Dakwah memiliki aktor (baik laki-laki maupun perempuan) yang berperan 

dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. 

c. Dakwah mengharuskan ada sasaran dan target dakwah dalam hal ini 

masyarakat yang membutuhkan dakwah itu sendiri. 

d. Dakwah tidak akan tercapai jika tidak memiliki materi dakwah yang 

menyejukkan, materi dakwah yang responsif gender dan peka terhadap realias 
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sosial. Materi dakwah yang tidak diskriminatif terhadap orang yang berbeda 

keyakinan, suku ras bahkan agama. 

e. Dakwah mengedepankan media sebagai sarana penyampai pesan kepada 

masyarakat sebagai sasaran dakwah dan media dakwah ini harus disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi dan informasi. 

f. Dakwah harus bisa diukur dan dievaluasi, dengan demikian dakwah 

mensyaratkan adanya efek, dampak kepada perubahan sosial, pengembangan 

kesejahteraan, perubahan perilaku, perubahan mindside berpikir tentang 

kesetaraan gender, nondiskriminatif, HAM, demokrasi, dan lain sebagainya.
32

 

Dakwah merupakan proses menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia 

yang bertujuan untuk membawa manusia kepada tujuan akhir, kebahagiaan dunia dan 

akherat. Ajaran Islam yang disampaikan dalam proses dakwah tersebut memiliki 

cakupan yang sangat luas, dengan al-Qur‟an dan Hadis sebagai sumber utama.
33

 

Setiap ilmu termasuk di dalamnya ilmu dakwah memiliki segi estatika dan 

segi dinamika. Ilmu pengetahuan itu dikatakan mempunyai segi estatikanya berupa 

suatu sistem tertentu yang terdiri dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Sedangkan 

ditinjau dari segi dinamikanya, ilmu pengetahuan itu merupakan suatu usaha 

berlangsung kontinuitas untuk mencapai kebenaran ilmiah, kesetaraan, kesejahteraan 

sosial demi meraih kebahagiaan umat manusia. 

Tentunya pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan yang terarah 

dan bermetodik artinya menggunakan metode penelitian ilmiah yang sudah ada, 
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karena pengembangan ilmu hanya dapat dilakukan dengan penelitian baik melalui 

library research (riset kepustakaaan), maupun field research (riset 

lapangan/empiris).
34

 

Pemikiran dakwah dalam implementasinya, merupakan kerja dan karya besar 

manusia, baik secara personal maupun kelompok yang dipersembahkan untuk Tuhan 

dan sesamanya adalah kerja sadar dalam rangka menegakkan keadilan, meningkatkan 

kesejahteraan, menyuburkan persamaan, pengarusutamaan gender- persamaan hak 

dan kewajiban laki-laki maupun perempuan di ranah publik dan mencapai 

kebahagiaan atas dasar ridha Allah swt. Dengan demikian, baik secara teologis 

maupun sosiologis dakwah akan tetap ada selama umat manusia masih ada dan 

selama Islam masih menjadi agama manusia.
35

 

3. Kredibilitas Sumber (Source Credibillity Theory) 

Keandalan da'i adalah penilaian mad'u, semakin tinggi reliabilitas da'i yang 

ditransmisikan, semakin besar penerimaan da'i terhadap pesan tersebut. Karena 

merekalah yang akan menilai gerak moral dan etika seorang da'i dalam mengajarkan 

ajaran  Islam. Pengaruh da`i bisa sangat berpengaruh terhadap mad`u atau sebaliknya. 

Pengaruh ini berkaitan dengan kredibilitas  seorang pengkhotbah di mata orang gila 

dan sebaliknya, tergantung pada sikap dan cara berbicaranya.36 Jadi kita 

dapat.melihat.bahwa.da`i.tidak hanya mempengaruhi mad`u, tetapi mad`u juga dapat 
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mempengaruhi da`i. Kredibilitas  komunikator (da`i) mempengaruhi sejauh mana 

pesan yang disampaikan kepada komunikator (mad`u). Hal ini dijelaskan dalam teori 

reliabilitas sumber, yang telah diterapkan dalam praktik dakwah sebagai "teori citra 

da'i‟.37 Citra atau kredibilitas seorang pelaku dakwah memiliki tempat yang sangat 

penting di mana da'i menyampaikan Dakwah Islam. 

Alwi Shihab yang dikutip oleh Baharuddin Ali mengatakan bahwa faktor 

keteladanan sangat penting untuk keberhasilan dalam berdakwah, tidak mungkin  

membangun akhlak yang tinggi dan mencegah kegiatan non muslim, jika da'i sendiri 

tidak representatif, merupakan etika yang mencerminkan nilai-nilai Islam.
38

 

Seorang da'i harus bisa menjadi panutan bagi semua orang karena da'i adalah 

pelaku dakwah yang selalu memberikan pencerahan di  masyarakat, seorang pelaku 

dakwah harus tanpa perbuatan yang memalukan, demikian kata seorang da'i , harus 

bebas dari coretan, coretan masyarakat, jadi seorang da'i harus bisa menjaga 

perkataan dan sopan santunnya.  

Menurut Koehler, Annatol, dan Applbaum, komunikator yang berpengaruh 

memiliki empat komponen: 

a. Dinamis, yakni komunikator aktif adalah komunikator yang antusias, dinamis 

dan tegas dalam menyampaikan pesannya. 

b. Sosiabilitas, yakni kesan yang dimiliki subjek terhadap komunikator sebagai 

pribadi yang ceria, ramah, murah senyum, dan mudah bergaul. 
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c. Ko-orientasi, yakni khususnya kesan yang dimiliki komunikator terhadap 

komunikator sebagai wakil dari kelompok yang di sukai, yakini, dan dapat 

mewakili nilai-nilai kelompok. 

d. Karisma, adalah hal khusus yang dimiliki oleh komunikator yang memiliki 

kemampuan untuk menarik dan mengendalikan komunikator.
39

 

Ketika keempat komponen da'i melakukan dakwah,  da'i memiliki kekuatan 

besar untuk menyampaikan pesan dakwah meskipun pesan tersebut hanya 

disampaikan  dalam bentuk yang bisa. 

Da'i biasanya dipahami sebagai aktor atau orang yang melakukan kegiatan 

dakwah. Adapun makna linguistik dakwah, para ahli sepakat bahwa kata tersebut 

berasal dari leksikon bahasa Arab yang berarti menyeru, menyalakan, mengajak. 

Sedangkan menurut Jamaluddin Kafie, kata dakwah dapat juga berarti menyeru, 

mengajak dan berdoa, yang berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain guna 

mencapai tujuan tertentu. Perintah ini sama seperti dalam QS. Yunus/10: 25. 

سْخَلِيْم   ى صِرَاط  مُّ
ٰ
مِۚ وَيَىْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِل

ٰ
ل ى دَارِ السَّ

ٰ
ُ يَدْغُيْآْ اِل  وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Allah menyeru (manusia) ke Dārussalām (surga) dan memberi petunjuk 

kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus (berdasarkan 

kesiapannya untuk menerima petunjuk).”
40
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Maksud dari ayat diatas, Allah Swt. menyeru agar manusia masuk ke dalam 

surga-Nya, dalam konteks ayat ini Allah SWT adalah penyeru. Senada dengan ayat 

ini Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab/33: 46. 

نِيْدًا ِ ةِاِذْنِه  وَسِرَاجًا مُّ ى اللّٰه
َ
دَاغِيًا اِل  وَّ

Terjemahnya: 

“..dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya serta 

sebagai pelita yang menerangi.”
41

 

Imam Asy-Syafi‟I berkata: Allah swt. Telah menurunkan al-kitab bersamaan 

dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw. Melalui lisan beliau, Allah swt. 

Menerangkan agama yang lurus. Dia menyeru orang-orang yang termasuk ahl taklif 

(orang yang telah dibebani kewajiban syariat kepada beliau. Dia memberi petunjuk 

orang-orang yang diberi nikmat berupa taufik ke jalan yang lurus.
42

 

Dalam konteks dakwah, untuk menjadi penyeru  agama Allah dengan izin-

Nya, agar orang-orang meninggalkan kebohongan, dan kami juga mengirimkan Anda 

sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Nabi juga menjabat sebagai 

pengkhotbah agama Allah bagi seluruh umat manusia sebagai pengakuan atas 

keesaan-Nya dan semua sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Hal ini juga dimaksudkan 

agar manusia beribadah kepada Allah dengan  ikhlas. bersinar seperti cahaya terang  

yang dapat membawa mereka keluar dari kegelapan keraguan menuju cahaya iman, 

dan menerangi jalan yang akan ditempuh  orang-orang  beriman untuk memperoleh 
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kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia melakukan semua tugas yang dilihat oleh nabi 

dengan  izin Allah.
43

 

Kata penyeruh pada ayat di atas, yaitu menyeru kepada manusia untuk 

mentauhidkan (mengesakan) Allah SWT, maka seorang penyeru adalah seorang yang 

mengajak kepada suatu perkara apapunbentuknya, adapun bentuk jamaknya du‟aat 

dan daa‟un sedangkan bentuk mufrodnya adalah da‟i dan da‟iyah. 

Para ahli juga telah mengemukakan beberapa definisi  dakwah, terutama 

menurut Syekh Ali Mahfud yang mengutip dari Kholili, dakwah Islam adalah 

memotivasi orang untuk berbuat kebaikan sesuai  petunjuk, seruan untuk berbuat baik 

dan melarang untuk berbuat baik. berbuat jahat, agar mereka menemukan 

kebahagiaan di dunia ini dan di masa depan. Konsep da'i berbeda  dengan muballigh, 

da'i adalah seseorang yang memiliki kejelian untuk melihat atau melihat di luar 

realitas masyarakat Muslim. Jadi para da'i masih idealis, penuh perjuangan  

menegakkan syariat Islam di muka bumi. 

Berbeda dengan meballigh, yaitu seseorang yang peduli terhadap masyarakat, 

baik yang sudah beragama Islam maupun yang belum. Mauballigh berasal dari kata 

balaga, secara bahasa untuk mencapai sesuatu. Jadi pengkhotbah yang baik berharap 

untuk mendapatkan entri dan mempraktikkannya. Nabi Muhammad SAW juga 

diperintahkan untuk menyampaikan wahyu atau pesan agama. Nabi Muhammad 

SAW lebih dari itu karena beliau adalah seorang da'i yang sukses dan pembujuk.
44
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Da‟i dalam artian khusus adalah seseorang yang memiliki kemampuan khusus 

untuk menyampaikan nasehat-nasehat agama Islam kepada kaum muslimin dan di 

luar kaum muslimin dengan beberapa sifat khusus yang harus dimiliki, yaitu: 

a. Amanah 

Para nabi dan rasul adalah utusan Allah yang dapat diandalkan dan dapat 

dipercaya. Orang yang percaya diri dalam hidupnya melambangkan  sikap yang 

sangat terpuji. Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk 

dipelihara dan diisi agar terhindar dari segala bentuk pemborosan, baik yang 

disengaja maupun karena kelalaian. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Nisa/4: 58.  

مْ 
َ
ۙ وَاِذَا حَك وْلِىَا

َ
ٰٓى ا مٰنٰجِ اِل

َ
ا
ْ
وا ال نْ حُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ نْ ۞ اِنَّ اللّٰه

َ
خُمْ ةَيْنَ النَّاسِ ا

انَ سَمِيْػًا  ةَصِيْدًا
َ
َ ك ۗ  اِنَّ اللّٰه مْ ةِه 

ُ
َ نِػِمَّا يَػِظُك ػَدْلِۗ  اِنَّ اللّٰه

ْ
مُيْا ةِال

ُ
ك حْ

َ
 ت

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya.. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil..Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

paling baik kepadamu..Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.”
45

 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. 

Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada 

seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan 

pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hamba-Nya, amanat 

seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap 

hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang menjadi 

perintah-Nya dan menjauhim larangan-Nya. Segala nikmat Allah dalam bentuk 

                                                           
45

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 118 



40 
 

apapun hendaknya kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. 

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: 

mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak 

menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di 

dalamnya.
46

 

Dakwah adalah proses penyebaran agama Islam. Diyakini bahwa setiap orang 

yang menyampaikan dakwah, akan memikul tanggung jawab di medan perang dan 

merupakan kebahagiaan ketika seseorang berpartisipasi dalam dakwah dan pesannya 

kemudian diterima oleh masyarakat atau jemaah.
47

 Nabi Muhammad SAW adalah  

contoh seorang da'i yang sangat handal dalam menyebarkan dakwah Islam, setiap 

wahyu atau ayat yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad 

selalu berkomunikasi kepada umatnya tanpa menyembunyikan apapun. 

b. Siddiq 

Siddiq adalah jujur lawan kata dari dusta atau bohong. Dengan demikian bagi 

seorang da‟i sifat kejujuran itu menjadi identitas dalam hidup.
48

 Orang yang tidak 

jujur akan dihantui  rasa takut atas kebohongannya. Kejujuran tidak hanya berlaku 

untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri, baik dalam sikap maupun tindakan. 

c. Ramah dan Lembut 

Ramah adalah memperlihatkan sikap lembut dan tidak kasar. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3: 159. 

                                                           
46

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya Cahaya, 2011), 

197. 
47

 Sampo Seha, Paradigma Dakwah (Menata Ulang Penerapan Dakwah di 

Indonesia ), h. 206. 
48

 Sampo Seha, Paradigma Dakwah (Menata Ulang Penerapan Dakwah di 

Indonesia ), h. 206. 



41 
 

يْا مِنْ حَيْلِكَ    انْفَضُّ
َ
بِ ل

ْ
لَل
ْ
ا غَلِيْظَ ال ظًّ َـ نْجَ 

ُ
يْ ك

َ
ىُمْۚ  وَل

َ
ِ لِنْجَ ل نَ اللّٰه تِمَا رَحْمَث  م ِ

َـ

  ۗ ِ ى اللّٰه
َ
 عَل

ْ
ل
َّ
خَيَك َـ اِذَا غَزَمْجَ  َـ  ۚ مْرِ

َ
ا
ْ
ىُمْ وَشَاوِرْوُمْ فِى ال

َ
اغْؿُ غَنْىُمْ وَاسْخَؾْفِرْ ل َـ

 َ يِيْنَ اِنَّ اللّٰه ِ
 
مُخَيَك

ْ
بُّ ال   حُحِ

Terjemahnya: 

“Maka,..berkat..rahmat..Allah..engkau..(Nabi..Muhammad)..berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bertawakal.
49

 

Menurut  Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ada tiga sifat  berurutan 

yang disebutkan dan ditahbiskan kepada Nabi Muhammad. Dilakukan sebelum 

musyawarah, penyebutan ketiga hal tersebut, meskipun dari segi ayat kejayaan, 

memiliki makna tersendiri dalam kaitannya dengan perang Uhud, namun dari segi 

pelaksanaan dan substansi Ketetapan tersebut. Itu menghiasi  Nabi Muhammad SAW 

dan semua orang yang memimpin musyawarah, kemudian didorong atau sikap yang  

diambil setelah  musyawarah disepakati. 

Memaafkan dan membuka lembaran baru dalam bahasa ayat di atas "pa`pu 

anhum", meminta maaf secara harfiah berarti menghapus, memaafkan adalah 

menghapus  luka hati akibat perlakuan lawan yang dianggap tidak wajar. pikiran 

hanya ada dengan cahaya hati, sebaliknya orang yang Intensional harus 

mempersiapkan mental untuk selalu siap bertaubat, karena dalam musyawarah bisa 

saja terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat. menyinggung secara 

emosional, bahkan dapat mengubah diskusi menjadi perkelahian. Untuk 
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memaksimalkan hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan juga harus harmonis, 

oleh karena itu  hal ketiga yang menjadi pertimbangan adalah memohon maghfirah 

dan ampunan Tuhan.” wastag`pir lahum” pesan terakhir Tuhan dalam konteks 

musyawarah percaya atau pasrah setelah mengambil keputusan.
50

 

Sampo Seha mengutip dari buku Buya Hamka bahwa untuk menjadi pelaku 

dakwah diperlukan beberapa syarat, yaitu:  

1) Memiliki ilmu yang sempurna (Al-Quran, Sunnah, sejarah serius Sahabat dan 

Salaf). 

2) Mengetahui status orang-orang yang kebetulan menjadi sasaran dakwah. 

3) Tahu sejarah untuk mengetahui korupsi masa lalu. 

4) Pengetahuan ilmu kebumian untuk mengetahui status negara yang dikunjungi. 

5) Mengetahui ilmu jiwa untuk mengetahui kepribadian manusia. 

6) Mengetahui ilmu etika untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. 

7) Mengenal sosiologi untuk mengetahui perkembangan suatu masyarakat.  

8) Kenali bahasanya sehingga Anda bisa masuk jauh ke dalam jiwa yang 

memiliki bahasa tersebut. 

9) Mengenal budaya dan seni agar tidak terlalu cepat mengabaikan hukum atas 

suatu masalah. 

10) Mengetahui perbandingan agama.
51
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Jadi seorang da'wah tidak hanya cerdas dalam retorikanya, tetapi juga 

memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam ilmu, antara lain ilmu 

keislaman, ilmu akal, dan sebagainya, filsafat, antropologi, sosiologi, dan keutamaan 

keluhuran. 

4. Bentuk-Bentuk Dakwah 

a. Dakwah Fardiyah (Dakwah Interpersonal) 

Berbicara langsung dengan mad'u atau dengan sekelompok kecil orang yang 

memiliki sifat dan sifat tertentu, maka pengertian dakwah fardiyah terbagi menjadi 

dua, yaitu; 

1) Dakwah fardiyah berasal dari individu yang telah menerima atau bergabung 

dengan jamaah. Individu yang mampu berdakwah menunaikan tugasnya 

dalam bentuk interaksi yang intens dengan kecenderungan tertentu dengan 

orang baru, dengan tujuan untuk menarik mereka ke alam Islam, dan 

kemudian mengajak mereka untuk maju bersama jamaah sesuai dengan 

praktik Islam.  

2)  Dakwah fardiyah datang dari individu tanpa berijtima` secara berjamaah. 

seorang muslim sebagai anggota ummah melakukan tugas dakwah "ila al-

Allah" melalui  ceramah, pidato, artikel atau dokumen. Ciri-ciri pola dakwah 

fardiyah meliputi: 

a) Diskusi yang baik "mukhabah" dan "muwajabah" atau tatap muka dengan 

madu secara dekat dan intens.  

b)  Untuk menjaga kelangsungan dakwah atau “istimrar”, terutama di masa-

masa sulit kesulitan,  

c)  Iterative, dapat dilakukan setiap saat tanpa menunggu waktu tertentu,  
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d)  Siapapun bisa melakukannya, dengan mudah, dengan sedikit tenaga dan 

tanpa keahlian khusus, yang dibutuhkan hanyalah kemauan, keikhlasan, 

pemikiran yang terorganisir dan dialog yang baik atau alias “hiwar”,  

e)  Dapat menghindar dan berlindung dari pandangan manusia khususnya 

musuh,  juga dapat melindungi dari “riya” dan “sum`ah”, selain untuk 

menjaga keamanan,  

f) Menghasilkan.dasar-dassar dan pokok-pokok amal, hal ini dipengaruhi 

oleh lamanya waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

mad‟u.sebelum mereka meniti.jalan dakwah atau sebelum 

bergabunggdengan “shaff barakah”. 

g) Bisa membantu mengungkap potensi dan bakat yang terpendam pada 

sasaran dakwah. 

h) Dapat merealisasi “taabbut” atau keterikatan yang erat dan “ta‟awwun” 

atau saling tolong menolong antara da‟i dan mad‟u. 

i) Dapat mengambil pengalaman dan pembiasaan dalam aktivitas dakwah si 

da‟i. 

j) Dapat menjadikan subjeknya meningkatkan bekal dan pengalaman. 

k) Dapat membimbing si pelaku dakwah untuk selalu ber “mujahadah”, 

sebab adanya pedoman ntuk selalu menjadi “uswah” atau contoh dan 

“qudwah” aau pantan bagi para mad‟unya. 

Sedangkan akhlak dalam pola dakwah fardiyah ini diantaranya; 

(1) “Uswah” dan “qudwah”, maksudnya adalah keteladanan da‟i yang harus 

mencerminkan gambaran perasional an jelas dan benar tentang segala sesuatu 

yang didakwahkan dan apa yang ingin dipahamkan kepada mad‟u. 
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(2) “Ikhlas”, maksudnyya baik berupa semua ucapan dan semua perbuatan yang 

keluar dari da‟i harus diniatkan untuk mengharap ridha Allah SWT, 

(3) “Sabar dan Ihtisab”, makssudnya dalam mengemban dan meenghadapi apa 

saja yang menimpanya di jalan Allah seorang da‟i harus memperkokoh 

jiwanya agar tidak mudah goyah dan terpengaruh. 

(4) “Optimis dan tsiqah” dengan Allah, maksudnya seorang da‟i jangan sampai 

merasa kehilangan semangat dari salah satu mad‟unya, 

(5) Memiliki pemahaman yang mendalam, maksudnya seorang da‟i harus 

berkualtas derajat pemahaman keagamaannya dan benar-benar mengerti 

tugasnya, 

(6) “Tadhiyyah”, maksunya jiwa, raga, waktu, ilmu, harta, dan segala yang ada 

padanya serta segala sesuatu yang dimilikinya, harus mau mengorbankannya 

ntuk kejayaan Islam.
52

 

Dalam konteks ini, seorang da‟i diharuskan sifat-sifat keteladanan seperti 

ikhlas, sabar, optimis, dan setiap tindakannya hanya kepada niat menyebarkan agama 

Allah Swt. 

b. Dakwah Bil-Hikmah 

Kata hikmah bisa diartikan sebagai bijaksana, yang berat selalu menggunakan 

akal budnya (pengalaman pengetahannya), arif dan tajam pikirannya. Hikmah 

dijadikan sebagai metode dakwah, menyampaikan ajaran Islam untuk membawa 

orang kepada kebenaran dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketajaman 

rasional atau kadar akal penerima dakwah. Batasan makna hikmah tersebut lebih 

dekat dengan definisi yang dkemukakan M. Abduh bahwa hikmah adalah ilmu yang 
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sahih (valid) yang menggerakkan kemauan ntk melakukan satu perbatan yang 

berguna.
53

 

Menurut al-Qahtany, hikmah dalam  metode dakwah tidak terbatas pada 

bentuk dakwah dengan nada yang menenangkan, targhib (nasehat motivasi), 

kelembutan dan kebaikan, seperti semua yang telah dipahami dari masa lalu. 

Selanjutnya, hikmah sebagai metode dakwah juga mencakup keseluruhan pendekatan 

dakwah dalam keadaan proporsional, pendidikan (ta`lim wa tarbiyah), nasehat baik 

(mau`izat) ) al-hasanah), dialog tentang tempat.
54

 

c. Dakwah Bit-Tadwin 

Memasuki zaman..global..seperti..sekarang..ini, model dakwah bit ar-tadwin 

(dakwah melalui tulisan) atau dengan menerbitkan  buku, surat kabar, majalah, 

internet, majalah dan artikel dengan memuat pesan dakwah sangat penting dan 

efektif. . Tentang dakwah yang sedikit tadwin ini, Rasulullah SAW. Bersabda, 

“sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada”.
55

 

Dakwah dalam bentuk tertulis merupakan salah satu dakwah yang efektif 

untuk menyampaikan ajaran Islam sekaligus menjadi model pengembangan dakwah 

yang terorganisir dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca dan dapat 

digunakan sebagai bahan ajar atau bahan referensi karya ilmiah tertulis, baik sebagai 

skripsi, disertasi, atau tesis.  
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 Teks dakwah memiliki banyak  kelebihan  karena memudahkan pembaca 

untuk menganalisis masalah materi  dalam teks dan bisa dibaca berulang-ulang tanpa 

memakan waktu yang banyak. 

5. Prinsip dan Pola Dakwah 

a. Prinsip Dakwah 

Jika memperhatikan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan 

mengetahui bahwa sesungguhnya dakwah menempati posisi dan kedudukan yang 

utama, sentral, strategis dan menentukan. Keindahan dan relevansi Islam dengan 

zamannya, baik secara historis maupun praktis, sebagian besar ditentukan oleh 

kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Materi dan metode yang tidak 

tepat seringkali memberikan gambaran  dan persepsi yang salah tentang Islam. 

Demikian pula kesalahpahaman tentang makna dakwah menyebabkan 

terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Dengan demikian, 

dakwah biasanya tidak membawa perubahan, padahal tujuan dakwah adalah  

mengubah masyarakat sasaran dakwah untuk kehidupan yang lebih baik dan 

lebih sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah.
56

 

Dakwah, jika ingin berhasil harus memenuhi prinsi-prinsip manajerial 

yang terarah dan terpadu. Yaitu: 

1) Memperjelas Sasaran-Sasaran Ideal 

Sebagai langkah awal dalam berdakwah, terlebih dahulu harus diperjelas 

tujuan yang ingin dicapai, kondisi yang harus diharapkan umat Islam, baik dari segi 

wujudnya sebagai individu maupun  sebagai komunitas. 
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a) Pribadi Muslim 

Jika kita melihat gerakan dakwah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. 

Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk kepribadian Islam yang 

kuat. Mulai dari keluarga dekat hingga teman-temannya. Mereka dikreditkan sebagai 

orang pertama yang masuk Islam, akhirnya  menjadi andalan gerakan Dakwah Nabi.
57

 

Dalam kondisi saat ini, kita mencita-citakan pengembangan individu Muslim 

yang mampu menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka dan 

komunitas mereka. Sehingga dakwah akan mampu mengubah kepribadian seorang 

muslim dari kepribadian yang statis dan lemah menjadi pribadi yang  kuat, dinamis, 

kreatif dan efektif. 

b) Masyrakat Muslim 

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang berciri organis-dinamis; landasan 

teori dan organisasi yang kokoh; Ikatan dan ikatan ikatan kain kuat. Asas teoretis 

bersumber dari keyakinan, artinya tidak ada gerak yang terjadi dan dilakukan, kecuali 

gerak yang bersumber dari Allah SWT. Oleh karena itu, masyarakat muslim adalah 

masyarakat yang dinamis, dipimpin dan diatur oleh sistem syariat Allah SWT. Setiap 

orang berkembang dalam dinamika kehidupan. Komunitas Muslim juga mendasarkan 

kedinamisannya pada etos kerja. Setiap orang diharuskan bekerja dan berkelana di 

muka bumi dalam rangka mencari rezeki dan karunia-Nya. Seperti dalam QS. Al-

Mulk/67:15. 

يْهِ 
َ
ۗ وَاِل زْكِه  ِ

يْا مِنْ ر 
ُ
ي
ُ
امْشُيْا فِيْ مَنَاكِتِىَا وَك َـ ا 

ً
يْل
ُ
رْضَ ذَل

َ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ذِيْ جَػَل

َّ
وُيَ ال

شُيْرُ   النُّ

                                                           
57

 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, h. 71 



49 
 

Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah 

dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian 

dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
58

 

Tentang ayat ini, Ibnu Katsir menjabarkan, “Menyebarlah kemanapun kalian 

inginkan di penjuru-penjurunya, dan berkelilinglah di sudut-sudut, tepian, dan 

wilayahnya untuk menjalankan usaha dan perniagaan”.
59

 

Dakwah Islamiyah hendaknya mendorong terbentuknya masyarakat dengan 

ciri-ciri tersebut. Sebenarnya, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat muslim. 

Dibalik kemajemukannya, juga memiliki potensi-potensi yang belum optimal, 

misalnya budaya religious partenalistik yang menempatkan pemimpin agama pada 

posisi yang dihormati.
60

 

Dalam ayat diatas memberikan makna spirit, motivasi, dan pemikiran-

pemikiran praktis, guna mendorong gairah dan berusaha, yang tidak melalaikan 

ajaran syariat agama Islam. Dalam konteks ini bermaksud, yaitu: 

(1) Merumuskan Masalah Ummat 

Dakwah bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dan 

memenuhi cita-cita  masyarakat mainstream. Rasulullah pertama-tama menghadapi 

masalah utama yang dihadapi umat, kesenjangan antara tujuan ideal dan aktual 

individu Muslim, dan keadaan masyarakat saat ini. Luasnya masalah ini  tidak sama 

antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan, dalam 

setiap periode, perlu untuk mempertimbangkan masalah  dengan  perubahan 

masyarakat yang cepat. 
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(2) Merumuskan Isi Dakwah 

Oleh karena itu, untuk dapat menyusun isi dakwah dengan benar, diperlukan 

penguasaan ilmu yang utuh, atau dengan mengumpulkan pemikiran beberapa ahli 

sebagai suatu ilmu.
61

 

Akar perpecahan moral pribadi muslim adalah karena pembagian ilmu  yang 

tercermin dalam kepribadian ulama atau cendekiawan muslim sebagai penguasa 

umat. Para cendekiawan Islam atau cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, 

seringkali kurang menghargai satu sama lain. 

(3) Evaluasi Kegiatan Dakwah 

Menurut al-Gazali, proses ini dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 

membangkitkan pikiran, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun sistem.
62

 

Tugas terpenting adalah bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan dakwah. Apa 

yang harus dilakukan setelah berdakwah. Inilah pentingnya koordinasi untuk 

melakukan penilaian, sejauh mana hasil dakwah yang telah dicapai. Penilaian ini 

penting untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dalam kurun waktu 

tertentu, harus selalu ada pembenahan dalam dakwah. Setiap proses dakwah dimulai 

dengan upaya untuk menantang asumsi dasar  yang memandu sistem sosial, dan 

kemudian membangun kehidupan baru. 

6. Pola Dakwah 

a. Dakwah Kultural 

Islam sebagai agama  menyebar ke seluruh penjuru dunia, muncul secara 

kreatif dalam dialog dengan masyarakat lokal (lokal), mampu menerima budaya 

lokal, serta mengubahnya menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat 
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lokal dan tetap eksis. sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, Islam telah mengubah 

kehidupan sosial budaya dan tradisi spiritual masyarakat Indonesia. Kedatangan 

Islam menjadi cahaya bagi kawasan Asia dan khususnya Indonesia, karena Islam 

sangat mendukung intelektualisme yang tidak terlihat pada zaman Hindu-Budha..
63

 

Islam masuk ke Indonesia melalui perjalanan dakwah yang panjang yang 

dilakukan oleh para pelaku dakwah dari beberapa negara, seperti  Arab dan Gujarat. 

Dakwah Islam yang  dilakukan oleh para pelaku dakwah pada masa awal masuknya 

Islam  ke Indonesia telah berhasil merebut hati masyarakat Indonesia yang pada saat 

itu menganut agama-agama yang agung, baik agama Hindu maupun Budha. 

Keberhasilan para pelaku dakwah pada abad 16 dan 17 sebagian besar karena cara 

dakwah mereka  menunjukkan hubungan yang dialogis, menyenangkan, dan adaptif 

dengan masyarakat setempat. Inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh 

masyarakat Indonesia. 

Para pelaku dakwah saat itu berperan penting sebagai penyebar agama bagi 

para pembela masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara juru dakwah dengan 

masyarakat sangat erat, tidak ada sekat yang memisahkan keduanya. Hal ini tercermin 

dari gerakan dakwah yang dipimpin Walisongo yang mengintegrasikan unsur-unsur 

Islam ke dalam budaya lokal untuk menarik simpati  masyarakat. Walisongo 

menyebarkan Islam di Indonesia bukan dengan menggunakan pendekatan yang 

haram, tetapi dengan membawa spirit pada setiap ritual adat yang dilakukan oleh 

masyarakat. Sedemikian rupa sehingga Islam kemudian sangat menyatu dengan 

kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini 

memudahkan penyebaran Islam di semua aspek kehidupan masyarakat. 
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Fungsi mediator ini bisa juga diperankan untuk membentengi titik rawan 

dalam jalinan yang menghubungkan system local dengan keseluruhan system yang 

lebih luas, dan sering bertindak sebagai penyangga atau pencegah antara kelompok-

kelompok yang saling bertentangan, menjaga terpeliharanya daya pendorong 

dinamika masyarakat yang diperlukan.
64

 

Dalam pengertian yang sama, pelaku dakwah pertama kali menjadi perantara 

budaya atau  budaya. Bahkan,  penelitiannya menegaskan bahwa peran kiai sekaligus 

pelaku dakwah tidak hanya sebagai mediator budaya, tetapi juga sebagai kekuatan 

mediasi, sekaligus  agen pilihan, dan berorientasi pada nilai-nilai budaya yang akan 

memberdayakan masyarakat. 

b. Dakwah Rasional 

Dakwah rasional dapat dirumuskan sebagai model dakwah yang menekankan 

pada dimensi intelektualitas kegiatannya. Akal juga mengarah pada penggunaan 

semangat kritis intelektual, yang tidak dogmatis, dan tidak mengabaikan sikap toleran 

terhadap realitas tujuannya. Berkenaan dengan itu, Dr. Muddahr Abdel-Rahim 

berpendapat bahwa idealnya dakwah harus diarahkan pada aspek intelektual dan 

emosional dari tujuan (dalam arti luas umat Islam dakwah adalah kegiatan yang 

diarahkan pada tujuan) secara langsung kepada tujuan. kemampuan untuk 

mengembangkan intelektual dan merangsang orang, baik secara individu maupun 

kelompok, untuk mengadopsi Islam sebagai cara hidup). 

Pendekatan dakwah yang rasional pada hakikatnya adalah mengajak umat 

untuk berefleksi, berdialog untuk membentuk pemikirannya dan membangkitkan 

kesadaran. Dakwah yang wajar juga mengikuti urutan proses yang logis sehingga 
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mad'u dapat menerima seruan da'i secara standar, tanpa paksaan atau tekanan. 

Sebaliknya, jika kesadaran mad'u terganggu, terutama karena kelalaian atau 

kesalahan dalam penataan proses, akibatnya rencana dakwah mereka sendiri gagal 

atau tidak teratur. 

Dakwah bukanlah sebuah karya “ajaib” yang dapat  secara bebas 

membangkitkan orang gila, tetapi sebuah proses pendekatan yang memberikan 

kesempatan kepada orang gila untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah 

akan menerima atau menolak ajakan tersebut. Keputusan Mad'u dimulai dengan 

peninjauan terhadap alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh para da'i, pemeriksaan 

yang cermat dan objektif terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.
65

 

Dakwah rasional ini merupakan upaya da'i untuk memberikan pemahaman 

terhadap pesan yang disampaikan secara sederhana namun logis dan mudah diterima 

oleh pendengarnya. 

c. Individual 

Manusia adalah makhluk individual, makhluk yang tidak bisa hidup tampa 

bantuan orang lain, berdiri dari jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan yang 

utuh. Selain itu, makhluk individual juga berarti bahwa setiap orang menurut corak 

kepribadiannya, termasuk kecakapannya.
66

 

Individu ini merupakan sistem distribusi tatap muka antar kelompok yang 

dilaksanakan secara tertib dan ketat berdasarkan pendekatan psikologis.
67

..Pada 

hakikatnya dakwah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan contoh bagi  

yang dipanggil, keteladanan yang jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata. 
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Dakwah paradigma kultural merupakan turunan dari penafsiran Islam yang 

bercorak kultural dan dinamis-dialogis. Menurut paradigma Islam kultural, Islam 

sebagai agama universal, terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks budaya 

lokal tanpa takut kehilangan orisinalitasnya. Alur pemikiran ini menegaskan bahwa 

Islam pada dasarnya natural, selaras dengan kecendrungan alamiah manusia di 

manapun berada. Islam mampu mengakomodasi setiap budaya dan turut memberi 

warna kepada setiap budaya yang disinggahinya.
68

 

 

B. Gerakan Dakwah 

1. Pengertian Gerakan dakwah 

Gerakan dakwah atau lebih sering dikenal dengan dakwah harakah bermakna 

dakwah dengan atau melalui sistem pergerakan. Sesuai dengan namanya, aliran 

dakwah yang satu ini lebih menekankan aspek tindakan (aksi) ketimbang wacana 

(teoritisasi).
69

 Menurut Hasan al-Qattany, yang dimaksud dakwah harakah adalah 

dakwah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam, dengan melakukan 

reformasi total (islah) terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, baik terkait dengan 

individu (islah al-fard), keluarga (islah al-usrah), masyarakat (islah al-

mujtama‟)hingga Negara (islah al-daulah).
70

 

Kata Harakah itu sendiri secara harfiah berarti gerak atau gerakan, merupakan 

lawan dari diam (al-Harakah Didl al-Sukun). Dikatakan bergerak, bila seorang 

berpindah atau mengambil posisi baru. Dan makna harfiah ini, dapat dipahami dua 
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makna penting kata harakah. Pertama, harakah, menunjuk pada suatu gerakan yang 

timbul setelah masa atau kondisi vakum. Kedua, harakah menunjuk pada suatu usaha 

pembaruan untuk membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik.
71

 

Harakah (movement), menurut Kalim Siddiqui, merupakan watak Islam. 

Dikatakan bahwa Islam (lahir) menjadi suatu gerakan dan akan selalu menjadi 

grakan. Gerakan Islam bertujuan mendirikan dan melindungi Negara Islam demi 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.
72

 

Dalam perkembangannya dakwah harakah dilihat dari segi substansi dan 

cakupannya, dakwah harakah mengklaim memiliki ruang gerak yang lebih 

komprehensif dari pada dakwah pengembangan masyarakat. Jika dalam 

perkembangannya dakwah harakah dalam melihat keterlibatan dan independensi dari 

unsur politik dan membatasi gerakanya lebih pada ruang lingkup pendidikan dan 

pembangunan ekonomi, namun dakwah harakah lebih menilai politik sebagai salah 

satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam, karena dakwah tidak bisa 

dilepaskan dari politik. Dalam pandangan paradigma harakah, Islam itu disimbolkan 

dengan 3D, din (agama), daulah (negara), dan dunya (dunia).
73

 

Menurut Ibrahim al-Ja‟bari, dakwah harakah sebagai paradigma yang 

memadukan dimensi pemikiran (konsepsional) dan pergerakan (praktikal), mulai 

eksis bermunculan di negeri-negeri Islam sejak permulaan abad ke-20 silam dan 

karenanya model-model dakwah ini banyak diadopsi, misalnya, pergerakan Islam 
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kontemporer Ikhwanul Muslimin di Mesir, Nur Khuluq di Turki, Revolusi Islam di 

Iran, dan Jama‟ati Islam di anak benua India-Pakistan.
74

 

Dari segi kebahasaan, kata harakah dapat diartikan sebagai gerak atau 

gerakan; arti ini dapat kata ini dapat dikontraskan dengan kata al-sukun yang berarti 

diam (din al-sukun).
75

 Dari pemahaman ini, sesuatu yang bergerak itu ditandai jika 

terdapat perpindahan dari suatu tempat atau itu kondisi ke tempat atau konsidi 

lainnya. Jika dikaitkan dengan dakwah, maka dakwah yang menghendaki pergerakan 

dari konsidi vakum sebelumnya, atau menghendaki suatu usaha pembaharuaan untuk 

membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik. 

2. Tujuan Gerakan Dakwah 

Sebagai sistem hidup yang komprehensif (manhaj hayah) menurut Fathi 

Yakan, Islam tidak boleh dianggap hanya sebagai sistem keyakinan transedental, 

melainkan suatu sistem yang mengatur seluruh segi kehidupan dari mulai sistem 

social, ekonomi hingga politik.
76

 Khusus aspek politik, Fathi Yakan membedah 

karakter harakah Islam dari sistem keyakinan lain. Islam kata Yakan, berbeda dengan 

agama Kristen misalnya, yang menghendaki pemisahan agama dari Negara. Dalam 

keyakinan Kristen, agama tidak mencampuri urusan-urusan keagamaan. Kaidah yang 

amat terkenal terkait dengan pemisahan agama dari Negara ini adalah pernyataan 

“…berikanlah kaisar milik kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi 

milik Allah…”
77

 . Fatih Yakan memaparkan, bahwa kaidah demikian ini tidak 
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dikenal dalam Islam. Kekuasaan Negara, demikian Fatih Yakan menjelaskan, 

sejatinya ditujukan untuk melindungi agama dan menghadirkan keadilan dalam 

masyarakat.
78

 

Yusuf Qardawy menambahkan, Negara dalam sistem perpolitikan bukanlah 

sesuatu yang lain dari agama. Agama, begitu Yusuf Qardawy, adalah sebuah sistem 

ilmiah lengkap (al-Nizâm al-Ilâhi as-Syamîl) yang mencakup pola aturan tentang 

penyelenggaraan pemerintahan. Konsep pemisahan antara agama dari Negara, lanjut 

Yusuf Qardawy, selanjutnya bukan lahir dari pemahaman Islam yang benar, tetapi 

dari pemahaman sekuler yang di impor dari Barat.
79

 

Melalui cara pandang ini, aliran dakwah harakah bermaksud untuk 

menjadikan Islam (hukum Islam) sebagai satu-satunya undang-undang dalam 

kehidupan, bukan saja kehidupan pribadi (al-ahwal al-syakhsyîyyah), tetapi 

kehidupan bermasyarakat (al-ahwal al-ijtîma‟iyyah), dan kehidupan bernegara (al-

ahwal ad-dauliyyâh).
80

 Untuk tujuan itu secara teoritis paradigma dakwah harakah 

membuat dikotomi antara sistem Islam dan sistem jahiliyyah. Sistem Islam adalah 

suatu sistem masyarakat yang dibangun diatas undang-undang ilahiah, yakni syariat 

Islam. Masyarakat yang dibangun dengan sistem ini disebut masyarakat Islam (al-

mujtamâ‟ alIslamŷ) dan merupakan cita-cita atau tujuan dari diturunkannya Al-

Qur‟an. Lawannya adalah sistem jahiliah, yakni sistem hidup bermasyarakat yang 

dibangun atas undang-undang buatan manusia (hukum sekuler) atau (al- qanan al-
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wad‟iyyâhlah al-ardiyyâh), dan masyarakat yang hidup di dalamnya disebut 

masyarakat jahiliyyah (al-mujtamâ‟al-jahily).
81

 

Dahulu, dakwah Nabi Muhammad Saw digerakan sebagai upaya untuk 

mendekontruksi sistem jahiliah Arab dan membangun sistem Islam. Melalui undang-

undang Al-Qur‟an, dakwah Nabi Muhammad Saw berhasil mentransformasikan 

masyarakat Arab jahiliah dan membentuk sebuah masyarakat Islam seperti disaksikan 

sejarah. Bahkan menurut Sayyid Quthub, satu-satunya generasi al-qur‟an (Jilun 

Quranîyyun Farid) yang hingga kini belum ada padananannya, dan sepertinya 

memang tidak pernah ada, berhasil diwujudkan melalui gerakan dakwah Muhammad 

Saw.
82

 

Dakwah harakah saat ini perlu dihadirkan demi merekontruksi masyarakat 

jahiliyah masa sekarang (Jahiliyyat al-Isryin) dan mengulangi kesuksesan dakwah 

seperti masa Nabi.
83

 Dari sudut pandang metode dakwah, pendekatan yang diterapkan 

mengikuti cara berfikir mazhab dakwah harakah yang sebetulnya dalam beberapa hal 

ada kesamaanya dengan mazhab pengembangan masyarakat. Kesamaan itu misalnya 

dapat ditelaah dari usulan dakwah harakah tentang sosialisasi tauhid sebagai asas 

pembangunan masyarakat, kebangkitan intelektual dan ekonomi atau kritik keduanya 

terhadap mazhab dakwah tabligh. Namun, demikian, mazhab dakwah harakah 

berangkat lebih jauh ketika mengusulkan dakwah yang harus mencakup perbaikan 

Negara atau pemerintahan. Untuk tujuan itu, dakwah harakah mengambil jalur 
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pendekatan dakwah massif. Pendekatan dakwah itu misalnya terlihat dari konsep 

dakwah jihad atau perang suci untuk mewujudkan pemerintahan Islam.
84

 

Menurut mazhab ini, pemerintahan Islam bukanlah alternative (pilihan), 

melainkan imperative (kewajiban). Untuk itu, umat Islam diwajibkan untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut, jika tidak dapat dilakukan dengan perubahan dari 

dalam secara structural, maka pendekatan dakwah meningkat dalam wujud yang 

massif, perang suci. Umat muslim, menurut mazhab ini, wajib melawan dan 

menghancurkan setiap kekuatan yang menghalang-halangi dakwah untuk 

mewujudkan pemerintahan Islam. Bahkan Sayyid Quthub, salah seorang penggagas 

mazhab dakwah ini menegaskan, semua musuh Islam, baik dari kelompok Barat 

maupun golongan elite muslim yang menghalangi terbentuknya pemerintahan Islam 

dan penerapan syariat Islam, adalah kaum elite yang mesti ditumpas dalam perang 

suci oleh mereka yang beriman.
85

 

Ketegasan ini dimaskudkan untuk membebaskan manusia dari penyembahan 

sesama manusia atau yang disebut tagût (tirani). Dalam pemerintahan yang 

menerapkan syariat Islam, manusia akan berdiri sederajat dengan menusia lainnya di 

hadapan Allah Swt. Kesetaraan atau egalitarianism itu tidak mungkin dapat terwujud 

kecuali jika Negara menerapkan undang-undang berdasarkan syariat Allah saja. 

Manusia, menurut cara pandang ini, tidak memiliki wewenang apapun untuk 

menguasai manusia lainnya. Lebih dari itu, mereka hanya diberi amanat untuk 

mengurus rakyat dan menciptakan keadilan bernegara dengan perantaraan undang-
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undang syariat. Sebaliknya, manusia dilarang untuk tunduk pada ketentuan apa pun 

kecuali ketentuan yang dating dari Allah. 

Untuk itu pemimpin Negara tidak berhak membuat ketentuan berdasarkan 

ketentuan jahiliah, yang bukan berasal dari syariat. Sebaliknya mereka dituntut untuk 

mengatur rakyatnya berdasarkan undang-undang syariat dan mereka juga memiliki 

kewajiban untuk tunduk dibawah undangundang ini. Penyalahan akan prinsip 

tersebut, akan termasuk dalam sistem jahiliah, dan umat muslim sama-sama memiliki 

tanggung jawab untuk mengubah sistem ini, dengan jalan damai jika masih bias, atau 

dengan perang suci jika kendali memang menghendaki demikian.
86

 

Untuk mencapai cita-cita, maka pendekatan dakwah mesti dilakukan pertama-

tama adalah pembentukan gerakan. Pembentukan gerakan ini dimaksudkan untuk 

menciptakan pendukung utama atau jama‟ah inti. Gerakan ini dibentuk dalam sebuah 

ikatan solidaritas keimanaan dan memiliki tanggung jawab untuk pengembangan 

Islam dan lingkungannya, memperluas wilayah dan jaringannya sehingga dakwah 

Islam dapat menyebar keseluruh penjuru dunia.
87

 

Gerakan-gerakan dakwah ini mesti dibina dan dididik dengan tauhid yang 

mantap, karena mereka itu sejatinya mereka akan dibentuk menjadi agen-agen tauhid 

diseluruh dunia. Mereka juga dibina (tarbiyyah) dalam satu pelatihan (liqâ‟) supaya 

memiliki kualitas ibadah dan akhlak yang baik agar terampil dalam melakukan 

pengaturan atau pengoraganisasian (tanzim) terhadap pergerakan dakwah.
88

 

Kemudian pendekatan harakah dilanjutkan dengan membentuk suatu distingtif 
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(mufassalah) antara pergerakan dakwah yang berlandaskan Islam dan pergerakan lain 

yang berlandaskan sistem jahiliah. Pembedaan ini terbilang sangat urgen demi 

mencegah terjadinya pencampuradukan antara kedua sistem yang tidak dapat 

dikompromikan itu. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat pemisahan itu 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peleburan pemahaman yang merupakan 

akses kepada distorsi-distorsi atas ajaran dakwah yang benar.
89

 

Mazhab dakwah harakah patut mendapat apresiasi terutama ide-idenya yang 

berhasil mengangkat derajat dan martabat dakwah Islam dari anggapan bahwa 

dakwah sekedar tabligh. Mazhab dakwah harakah juga layak mendapat apresiasi 

terutama karena idenya yang mampu untuk menghadirkan pandangan dakwah yang 

lebih holistis dan komperhensif. Hadirnya mazhab harakah mampu menjadi inspirasi 

bagi banyak gerakan dakwah lainnya, yang menyandarkan bahwa dakwah sejatinya 

mesti lebih banyak aspek praktikal melebihi terorientasi. Karena bagaimanapun juga 

kehadiran dakwah ditujukan untuk melakukan perubahan, sedangkan perubahan ini 

memerlukan lebih banyak tindakan (lisan al-Hal) melampaui ucapan (lisan al-

maqal). 

Dari sudut pandang teologis, sebetulnya paradigma harakah ini memiliki 

kedekatan dengan dakwah salafi atau yang dikenal dengan wahaby. Dalam pemetaan 

pemikiran pembaruan, dakwah harakah yang dikarsai oleh ulamaulama negeri 

pyramid seperti al-Bana, Sayyid Quthub, Fathi Yakan dan kemudian diteruskan oleh 

Yusuf Qordhowy ini, memiliki corak pemikiran yang cenderung konserfatif-revivalis. 

Disebut konsefatif karena berusaha untuk melestarikan paham orthodoksi Islam dan 

bersikap apriori (acuh) bahkan kerap mecurigai usaha-usaha pembaharuan 
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(modernisasi).
90

 Disebut juga revivalis, karena pemikiran yang menjadi ideologi 

gerakan dakwah ini berusaha menghidupkan tradisi atau nilai-nilai Islam lama di 

masa kini dan sangat bersemangat dalam mendakwahkan ide puritanisme.
91

 

Sepeninggal syahidnya Sayyid Quthub, Yusuf Qardhawy kemudian menjadi 

tokoh yang fatwa-fatwanya banyak di adopsi dalam gerakan dakwah harakah. Secara 

pemikiran, Yusuf Qordhowy dinilai banyak orang cendrung lebih moderat dibanding 

para pendahulunya, dan dengan kemoderatannya itu ia berhasil mendapatkan banyak 

simpatisan termasuk gerakan dakwah al-ikhwan al-muslimin. Dengan kemodalannya 

itu pula, Yusuf Qordhowy mendapatkan kecaman dari gerakan dakwah ultra 

konservatif yang menganggapnya sebagai ahli fikir yang ingkar sunnah. Terlepas dari 

pro kontra itu, dari ukuran intelektual muslim seperti Hasan Hanafi dan Muhammad 

Arkoun, menurut Lutfhi Assakanie, Yusuf Qordhowy tetap dinilai sebagai ulama 

konservatif dan karena itu, dakwah harakah yang sekarang ini banyak mengdahapi 

ide-ide Yusuf Qordhowy menurut banyak penelitian tetap bercorak gerakan 

konservatif.
92

 

Karakter dakwah harakah yang cenderung massif dan eksklusif (terutama 

karena konsep uzlah dan mufassalah), dinilai banyak kalangan sebagai berseberangan 

dengan nilai-nilai kebijakan lokal (Sophia perennis) dan cenderung idealis. Oleh 

karena itu, dalam perkembangannya, praktik dakwah harakah lebih sering mengalami 

benturan-benturan dengan budaya local dan kebijakan penguasa setempat.
93

 Pada 
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akhirnya, dan demi kelangsungannya, secara factual, dakwah harakah mau tidak mau 

mengalami tarik ulur dengan konteks keindonesiaan misalnya, PKS dengan klaimnya 

sebagai partai dakwah (mazhab harakah), telah beberapa kali melakukan perubahan 

pendekatan.
94

 Segi kekurangan inilah yang nantinya menjadi kritikan dan 

disempurnakan oleh mazhab dakwah cultural, yaitu mazhab dakwah yang lebih 

indigenous dengan pendekatan kebudayaan dan peradabannya.
95

 

3. Karakteristik Gerakan Dakwah 

Menurut Mustafa Masyhur, dakwah harakah mendasarkan diri pada tiga 

kekuatan sekaligus, yaitu (1) kekuatan aqidah dan iman, (2) kekuatan persatuan dan 

ikatan kaum muslimin (quwwat at-waddah wa at-tarabbuth) dan (3) kekuatan jihad 

(quwwat al jihad).
96

 

Menurut Fathi Yakan, ada empat cirri yang sangat menonjol dari dakwah 

harakah, yaitu (1) murni dan autentik (dzatiyyah), yakni autentik sebagai panggilan 

Tuhan, (2) mendorong kemajuan (taqaddumiyah), yakni kemajuan yang tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, (3) universal (syamilahi) mencakup semua 

aspek kehidupan, memadukan tiga sistem hidup (manhaj al hayat) yang terdiri dari 

tiga D, yaitu Din (agama), Dunya (dunia), dan Daulah (pemerintahan negara) dan (4) 

menekankan prinsipprinsip agama yang luhur dan menjauhkan diri dari perbedaan 

mazhab.
97
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Menurut Sayyid Qutub, seorang aktifis dan arsitek dakah gerakan di Mesir ada 

tiga ciri dakwah gerakan, yaitu : (1) lebih menekankan pada aksi ketimbang teori, 

wacana dan retorika, sebagaimana dakwah Nabi yang tidak membangun wacana (la 

yuqim falsafatan) tetapi membangun ummat (lakin yubni ummah), (2) dakwah 

gerakan membolehkan penggunaan kekuatan fisik dalam membentuk jihad 

fisabilillah jika keadaan memaksakan. Jihad diperlukan untuk mengawal dakwah dan 

membela diri dari gerakan fisik yang menghalangi dakwah, dan (3) dakwah gerakan 

sangat meniscayakan organisasi dan jaringan (networking), dalam skala nasional, 

regional, maupun internasional. Menurut Sayyid Qutub, dakwah bukan saja tugas 

individual, tetapi tugas dan kewajiban kolektif seluruh muslim. Organisasi dakwah 

gerakan haruslah bersifat terbuka yang dibangun di atas platform akidah tauhid dan 

ukhuwah Islam tanpa mengenal perbedaan suku, ras, dan warna kulit.
98

 

4. Da’i Gerakan Dakwah 

Suatu pergerakan pasti memerlukan dukungan kader. Kader dakwah gerakan 

adalah da‟i, tetapi da‟i dalam paradigma gerakan, yaitu pejuang dakwah (mujahid ad-

da‟wah). Disini, da‟i adalah seorang pejuang dan aktifis pergerakan Islam, yang 

sudah membekali diri dengan ilmu, wawasan dan ghirah dinnîyah sehingga tabah 

menghadapi ejekan, siksaan fisik dan bahkan siap menjadi syahid. Semboyan 

mujahid dakwah adalah Allâhû muqshadunâ (Allah tujuan kita), Al-Qur‟an imâmunâ 

(Al-Qur‟an imam kita), wa Sunnah sabîlinâ (sunnah nabi jalan kita), dan al-mautu fî 

sabîlillâh amanunâ (mati syahid harapan kita).
99
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5. Kepentingan Gerakan Dakwah 

Perberlakian dakwah gerakan tidak sepanjang zaman, tetapi hanya jika 

keadaan memaksa, yaitu (1) ketika dakwah dihambat oleh kekuatan fisik, sehingga 

sama sekali tidak ada peluang untuk menyebarkan Islam (berdakwah) secara damai, 

(2) ketika ada kesiapan pada kaum muslimin, kesiapan mental, moral, dan kekuatan, 

(3) penggunaan kekuatan fisik dalam dakwah gerakan bersifat darurat. Jika keadaan 

kembali menjadi kondusif untuk berdakwah secara damai, maka penggunaan 

kekuatan fisik harus dihentikan.
100

 

Perbedaan Islam di berbagai belahan bumi berbeda-beda dan untuk 

mengambil keputusan merespons keadaan diperlukan pemikiran mendalam serta 

ijtihad yang ikhthiyath (hati-hati) karena rentan terhadap penyusupan pihak lawan, 

seperti yang dialami oleh Jama‟ah Islamiyah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba‟asyir 

dan Habib Riziq, juga lasykar jihad Ja‟far Umar, dan lasykar jihad Imran.
101

 

6. Penggerakan Dakwah 

Adapun pengertian penggerakan dakwah adalah seluruh proses pemberian 

motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu 

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan 

ekonomis. Motiving secara implicit berarti, bahwa pimpinan organisasi di tengah 

bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, intruksi, nasihat, dan koreksi jika 

diperlukan.
102

 

Agar fungsi dari penggerakan dakwah ini dapat berjalan secara optimal, maka 

harus menggunakan teknik-teknik tertentu meliputi: 
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a. Memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh elemen dakwah 

yang ada dalam organisasi dakwah. 

b. Usahakan agar setiap pelaku dakwah menyadari, memahami, dan menerima 

baik tujuan yang telah diterapkan. 

c. Setiap pelaku dakwah mengerti struktur organisasi yang dibentuk 

d. Memperlakukan secara baik bawahan dan memberikan penghargaan yang 

diiringi dengan bimbingan dan petunjuk untuk semua anggotanya.
103

 

Dari semua potensi dan kemampuan ini, maka kegiatan-kegiatan dakwah akan 

teakomodir sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa poin dalam 

proses pergerakan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan dakwah, yaitu; 

Pemberian motivasi, bimbingan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan 

dan peningkatan pelaksana.
104

 

7. Strategi Gerakan Dakwah 

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan 

dalam aktivitas dakwah.
105

 Asmuni menambahkan, strategi dakwah yang 

dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a. Azas filosofi, yaitu azas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat 

hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah; 

b. Azas psikologi, yaitu azas yang membahas tentang masalah yang erat 

hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da‟i adalah manusia, begitu 

juga sasaran atau objek dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik, 
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sehingga ketika terdapat hal-hal yang masih asing pada diri mad‟u tidak 

diasumsikan sebagai pemberontakan atau distorsi terhadap ajakan; 

c. Azas sosiologi, yaitu azas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah, misalnya politik masyarakat 

setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran dakwah, sosio-

kultur dan lain sebagainya, yang sepenuhnya diarahkan pada persaudaraan 

yang kokoh, sehingga tidak ada sekat diantara elemen dakwah, baik kepada 

objek (mad‟u) maupun kepada sesama subjek (pelaku dakwah). Dalam 

mencoba memahami keberagamaan masyarakat, antara konsepsi psikologi, 

sosiologi dan religiusitas hendaknya tidak dipisahkan secara ketat, sebab jika 

terjadi akan menghasilkan kesimpulan yang fatal.
106

 

d. Azas kemampuan dan keahlian (achievement and profesional), yaitu azas 

yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek dakwah 

dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan dijadikan 

ukuran kepercayaan mad‟u. 

e. Azas efektifitas dan efisiensi, yaitu azas yang menekankan usaha 

melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan planning 

yang telah ditetapkan sebelumnya.
107

 

Seluruh azas yang dijelaskan di atas termuat dalam metode dakwah yang 

harus dipahami oleh pelaku dakwah. Dimana Istilah metode atau methodos (Yunani) 
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diartikan sebagai rangkaian, sistematisasi dan rujukan tata cara yang sudah dibina 

berdasarkan rencana yang matang, pasti dan logis.
108

 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan management 

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencpai tujuan tersebut, strategi tidak 

hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus menunjukkan bagaimana tekhnik (cara) operasionalnya. Dengan demikian 

strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan (planning) dan management 

dakwah untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam mencapai tujuan tersebut strategi 

dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara tekhnik (taktik) 

harus dilakukan, dalam arti kat bahwa pendekatan (approach) bias berbeda sewaktu-

waktu bergantung pada situasi dan kondisi. 

8. Tujuan Strategi Dakwah 

Dengan strategi gerakan dakwah seorang da'i harus berfikir secara konseptual 

dan bertindak secara sistematik. Sebab komunikasi tersebut bersifat paradigmatik. 

Paradigma adalah pola yang mencakup sejumlah komponen yang terkorelasikan 

secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan. Suatu paradigma mengandung tujuan. 

Dan tujuan pada paradigma tesebut , yakni mengubah sikap, opini atau pandangan 

dan perilaku". (to change the attitude, opinion and behavior), sehingga timbul pada 

diri mad'u efek afektif, efek kognitif, dan efek konatif atau behavioral. 

Diantaranya:
109
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a. Proses Dakwah 

Dalam menyusun strategi dakwah harus menghayati proses komunikasi yang 

akan dilancarkan. Proses dakwah harus berlangsung secara "berputar"(circular), tidak 

"melurus" (linear). Maksudnya, pesan yang sampai kepada mad'u efeknya dalam 

bentuk tanggapan mengarus menjadi umpan balik. Mengevaluasi efek dari umpan 

balik terseut negative atau positif. 

b. Da'i 

Mendalami pengetahuan Al-qur'an dan Hadits, pengetahuan huukum Islam 

lainnya. Sejarah nabi, ibadah, muamalah, akhlak, dan pengetahuan Islam lainnya. 

Menggabungkan pengetahuan lama dan modern. Menguasai bahasa setempat. 

Mengetahui cara berdakwah, system pendidikan dan pengajaran, mengawasi dan 

mengarahkan. Berakhlak mulia. Para da'i harus bijaksana, dan berpenampilan yang 

baik. Para da'i haus pandai memilih judul, dan menjauhkan yang membawa kepada 

keraguan. Da'i adalah imam dan pemimpin. 

c. Pesan Dakwah 

Sistematis dan objektif. Bahasanya ringan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Tidak harus panjang lebar. Pesan dakwah sesuai dengan Alqur'an dan Hadits. 

Meyakinkan tidak meragukan. Isinya menggambarkan tema pesan secara 

menyeluruh. 

d. Media Dakwah 

Radio, Mimbar, Televisi, Dan Publikasi lainnya, Film Teater, Majalah, 

Reklame, Surat Kabar dan media Sosial. 
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e. Mad‟u 

Komponen yang paling banyak meminta perhatian. Sifatnya, heterogen dan 

kompleks. Selektif dan kritis memperhatikan suatu pesan dakwah, khususnya jika 

berkaitan dengan kepentingannya. 

 

C. Pesan Dakwah 

1. Pengertian Pesan 

Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun 

tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap 

proses komunikasi yang terjalin. Onong Uchjana juga mengatakan dalam bukunya 

Ilmu Komunikasi, pesan dapat diartikan pernyataan yang dihadirkan dalam bentuk 

lambang-lambang/ simbol-simbol yang mempunyai arti.
110

 

Dalam Buku Ilmu Komunikasi, pesan yang dimaksud dalam proses 

komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Pesan pada dasarnya 

bersifat abstrak. Untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh 

komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sejumlah lambang 

komunikasi berupa suara, mimik, gerak – gerik, bahas lisan, dan bahasa tulisan.
111

 

Agar pesan dapat diterima dari pengguna satu ke pengguna lain, proses 

pengiriman pesan memerlukan sebuah media perantara agar pesan yang dikirimkan 
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oleh sumber (source) dapat diterima dengan baik oleh penerima. Dalam proses 

pengiriman tersebut, pesan harus dikemas sebaik mungkin untuk mengatasi gangguan 

yang muncul dalam transmisi pesan, agar tidak mengakibatkan perbedaan makna 

yang diterima oleh penerima. 

Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yakni pesan verbal dan non-

verbal, yaitu: 

a. Komunikasi Verbal 

Pesan verbal atau komunikasi verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya 

menggunakan kata-kata, dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa 

yang didengarnya. Sedangkan, pesan non-verbal adalah jenis pesan yang 

penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung, dan dapat dipahami 

isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah, atau 

ekspresi muka pengirim pesan.
112

 Pada pesan non-verbal mengandalkan indera 

penglihatan sebagai penangkap stimuli yang timbul. 

Komunikasi verbal memiliki bentuk komunikasi yang disampaikan 

komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis (written) atau lisan (oral). 

Komunikasi verbal menempati porsi besar. Komunikasi verbal merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan maupun 

lisan, meskipun seseorang dapat mengungkapkan sesuatu secara non verbal, ia tetap 

membutuhkan komunikasi verbal, misalnya bila hendak membahas kejadian masa 

lalu, ide, atau abstraksi. Hal-hal tersebut tidak dapat diungkapkan lewat kata-kata 

yang disusun dalam suatu pola yang berarti, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan 
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(pidato). Dengan harapan, komunikan (baik pendengar maun pembaca ) bisa lebih 

mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan.
113

 

b. Komunikasi Non Verbal 

Pengertian komunikasi non verbal menurut Atep Adya Barata menyampaikan 

bahwa: “Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat objek di 

setiap kategori lainnya (the object language), komunikasi menggunakan gerak 

(gesture) sebagai sinyal (sign language), serta komunikasi melalui tindakan atau 

gerakan tubuh (action language).
114

 

Komunikasi non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak 

menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi non-verbal 

menggunakan tanda-tanda melalui tubuh, meliputi gerak tubuh, ekspresi muka, nada 

suara. Sebagai contoh, ekspresi muka seseorang bisa membedakan apakah ia sedang 

senang, murung atau menghadapi ketakutan. Jika seseorang mengatakan “saya sedih 

sekali!” namun wajahnya menunjukkan kegembiraan, maka seringkali kita lebih 

percaya pada tanda-tanda non-verbal daripada komunikasi verbalnya. Jadi orang 

tersebut dapat dikatan berbohong terhadap lawan bicaranya. 

Pesan dapat dimengerti dalam tiga unsur yaitu kode pesan, isi pesan dan 

wujud pesan. 

1) Kode pesan adalah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga 

bermakna bagi orang lain. Contoh bahasa Indonesia adalah kode yang 

mencakup unsur bunyi, suara, huruf dan kata yang disusun sedemikian rupa 

sehingga mempunyai arti atau makna.  
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2) Isi pesan adalah bahan untuk atau materi yang dipilih yang ditentukan oleh 

komunikator untuk mengomunikasikan maksudnya. 

3) Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri, 

komunikator memberi wujud nyata agar komunikan tertarik akan isi pesan 

didalamnya.
115

 

Pesan juga dapat dilihat dari segi bentuknya, Menurut A.W. Widjaja dan M. 

Arisyk Wahab terdapat tiga bentuk pesan yaitu: 

a) Informatif, untuk memberikan keterangan fakta dan data kemudian 

komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri, dalam situasi 

tertentu pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. 

b) Persuasif, berisikan bujukan yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran 

manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan sikap berubah. 

Tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini bukan 

terasa dipaksakan akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima. 

c) Koersif, menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan 

sanksi-sanksi bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi 

dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan 

dikalangan publik. Koersif berbentuk perintah-perintah, instruksi 

untukpenyampaian suatu target.
116

 

Untuk menciptakan komunikasi yang baik dan tepat antara komunikator dan 

komunikan, pesan harus disampaikan sebaik mungkin, hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu: 
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(1) Pesan itu harus cukup jelas (clear). Bahasa yang mudah dipahami, tidak 

berbelit-belit tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas. 

(2) Pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (correct). Pesan itu 

berdasarkan fakta, tidak mengada-ada dan tidak meragukan. 

(3) Pesan itu ringkas (concise) tanpa mengurangi arti sesungguhnya. 

(4) Pesan itu mencakup keseluruhan (comprehensive). Ruang lingkup pesan 

mencakup bagian-bagian yang penting yang patut diketahui komunikan. 

(5) Pesan itu nyata (concrite), dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan 

data dan fakta yang ada dan tidak sekedar kabar angin. 

(6) Pesan itu lengkap (complete) dan disusun secara sistematis. 

(7) Pesan itu menarik dan meyakinkan (convinsing). Menarik karena dengan 

(8) dirinya sendiri menarik dan meyakinkan karena logis. 

(9) Pesan itu disampaikan dengan segar. 

(10) Nilai pesan itu sangat mantap, artinya isi di dalamnya mengandung 

pertentangan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.
117

 

Jadi pesan adalah segala pemberitahuan, kata atau komunikasi baik secara 

lisan maupun tertulis yang disampaikan kepada orang lain sebagai informasi, hiburan 

maupun pendidikan yang berguna bagi masyarakat. 

2. Pesan Dakwah 

Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang 

komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan 
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kearah sikap yang diinginkan komunikator.
118

 Pesan (message) dalam ilmu 

komunikasi adalah suatu yang disampaikan seseorang (komunikator) kepada orang 

lain (komunikan) yang dapat berupa buah pikiran seperti gagasan, informasi, opini, 

dan lai-lain yang muncul dari benaknya.
119

 

Sedangkan Dakwah bisa diartikan sebagai aktifitas mengajak manusia dengan 

cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk 

kemaslahatan, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat.
120

 

Beberapa definisi dakwah yang dikemukakan para ahli mengenai dakwah, 

diantaranya: 

a. Abu Bakar Zakaria mengakatan dakwah adalah usaha para ulama dan orang-

orang yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pengajaran 

kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-

hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan.
121

 

b. Toha Yahya Omar mendefinisikan bahwa dakwah adalah mengajak manusia 

dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah, 

untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.
122

 

c. Jalaludin Rahmat Dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses 

penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah 

perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Isalam.
123
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d. Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada 

keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang 

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

maupun masyarat.
124

 

e. M. Arifin Dakwah adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tingakah 

laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha 

memengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar timbul dalam 

dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengalam 

terhadap ajaran agama, message yang disampaikan kepadanya tanpa adanya 

unsur-unsur paksaan.
125

 

Dilihat dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dipahami, Pesan dakwah 

adalah isi pesan yang di komunikasikan secara efektif terhadap penerima dakwah, 

pada dasarnya materi dakwah Islam, bergantung pada tujuan dakwah yang di 

capainya sudah menjadi doktrin dan komitmen bahkan setiap muslim wajib 

berdakwah, baik itu secara perorangan ataupun dengan orang banyak, oleh karena itu 

dakwah harus terus di lakukan. Pesan dakwah tidak lain adalah al-Islam yang 

bersumber kepada al-Quran dan alhadits sebagai sumber utama yang meliputi akidah, 

syariah dan ahlak dengan sebagai macam cabang ilmu yang di perolehnya.
126

 Jadi 

pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah yang di sampaikan dai‟ kepada 

mad‟u yang bersumber dari agama Islam, baik itu dengan lisan, tulisan, tingkah laku 

dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana tanpa adanya suatu 

paksaan yang bersumberkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 
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3. Bentuk  Pesan Dakwah 

Di dalam menentukan materi dakwah ada beberapa hal yang menjadi 

perhatian diantaranya adalah pertama, memilih materi, kedua jangkauan ilmu, ketiga 

menyusun materi, keempat menguasai materi. 

Isi materi senantiasa terfokus pada 3 unsur pokok ajaran Islam, yaitu : 

a. Aqidah 

Ketika Rasulullah saw berdakwah di Mekah maka materi dakwah Rasulullah 

terkait persoalan aqidah, karena masyarakat pada saat itu banyak yang menyembah 

berhala dan belum mengenal ajaran Islam. Rasulullah berdakwah secara sistimatis 

dan bertahap, serta melihat kondisi masyarakatnya. Aqidah menurut bahasa adalah 

berasal dari kata aqd yang berarti pengikatan, ikatan yang kokoh, pegangan yang 

teguh, lekat, kuat dan dipercaya, atau apa-apa yang diyakini seseorang. Menurut 

bahasa aqidah adalah keimanan atau apa-apa yang diyakini dengan mantap dan 

hukum yang tegas, yang tidak dicampuri keragu-raguan terhadap orang yang 

mengimaminya.
127

 

b. Akhlak 

Perkataan akhlaq merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti 

tabiat, watak, perangai dan budi pekerti. Akhlak bisa didefinisikan sebagai sesuatu 

yang bersemayam di dalam jiwa, yang secara cepat dan mudah serta tidak dipikir-

pikir dapat lahir dalam bentuk perilaku seseorang, Karena akhlak Muslim sumbernya 

adalah seluruh ajaran Islam, maka yang menjadi standar nilai akhlaq adalah Alquran 

dan sunnah. Akhlak yang sesuai dengan Alquran adalah akhlak terpuji (mahmudah). 

                                                           
127

 Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an, Jilid 1 (Jakarta : Gema Insani 

Press, 2005), h. 1 



78 
 

Sedang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam disebut akhlak tercela 

(Mazmumah). Dalam agama Islam akhlaq mempunyai kedudukan yang tinggi 

sebgaimana dalam beberapa ayat dan hadis nabi : 

1) Akhlak merupakan tema pokok dalam ajaran agama Islam. Rasulullah bersabda 

“ Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik 

akhlaqnya, dan sebaik baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap 

istrinya. (HR. Tirmizi), 

2) Akhlak menjadikan seseorang memiliki kedudukan tinggi di akhirat. 

3) Akhlak selalu dikaitkan dengan ibadah mahdhah seperti shalat dapat mencegah 

dari kemungkaran.
128

 

c. Ibadah 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata „ibadah diartikan dengan 

perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, ibadah diartikan pula dengan 

segala usaha lahir dan bathin, sesuai dengan perintah Allah untuk mendapatkan 

kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat 

maupun terhadap alam semesta.
129

 

Selain itu, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria menulis bahwa kata 

“ibadah” yang tersusun atas akar kata: ain, ba dan dal, pada dasarnya bermakna: 

Penyembahan yang khusus dilakukan kepada Allah swt. Dalam perkembangan 
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selanjutnya, kata ini diartikan pula dengan penyembahan kepada selain Allah, 

misalnya: Patung, berhala dan semacamnya.
130

 

Abd. al-Rahman al-Nahlawiy dalam kapasitasnya sebagai pakar ilmu tafsir 

menulis bahwa ibadah secara operasional adalah setiap tatanan berpikir yang 

mempunyai latihan dan cara berprilaku yang kadangkala disertai dengan suara, daya 

dan gerak fisik yang teratur.
131

 

Dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan dapatlah dipahami bahwa 

ibadah itu adalah penyembahan dan pemujaan yang harus dilakukan oleh umat 

manusia dan diperhadapkan kepada Tuhan Pencipta mereka sesuai dengan tuntunan 

Alquran dan Sunah Rasulullah saw. Ketiga ajaran dasar ini, aqidah, akhlak, dan 

ibadah yang harus ditanamkan pada masyarakat. Cara penyampaian dan penanaman 

nilai-nilai agama ini lebih dikenal dengan istilah dakwah. Sementara dakwah itu 

sendiri terbagi kepada dua, yaitu da‟wah bi al-hal dan da‟wah bi al-lisan. Untuk 

memahami dakwah secara umum dengan dua bentuknya tersebut terlebih dahulu 

dikemukakan pengertian, fungsi, tujuan, dasar hukum dan prinsip dakwah. 

Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat dapat dijabarkan dengan 

berfokus pada tiga aspek mendasar dalam diri manusia ( body self ) yakni aqidah, 

ibadah, akhlak, ketiga-tiganya saling menopang antara satu dengan yang lainnya 

bagaikan mata uang yang bilamana salah satu sisinya tidak ada maka tidak memiliki 

nilai begitupula dengan ketiga aspek di atas bilamana salah satunya tidak ada maka 
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akan berdampak pada yang lainnya atau bisa dikata belum menciptakan individu yang 

sempurna (khairu ummah): 

1) Nilai-nilai aqidah/ keimanan 

Metode penanaman nilai-nilai aqidah/ keimanan dapat dilakukan dengan 

metode al-mauidah al-hasanah dan keteladanan serta bil-Qolam pada kegiatan 

upacara-upacara keagamaan, dan aktivitas keagamaan masyarakat. 

2) Penanaman Nilai-Nilai Akhlak 

Penanaman nilai-nilai akhlak, yaitu akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada 

kedua orang tua, akhlak kepada guru, dan akhlak kepada sesama selain itu juga 

menghargai hukum adat yang berlaku yang sesuai ajaran agama Islam. Dalam hal ini, 

Keteladanan. Keteladanan diperlukan karena tidak jarang nilai-nilai yang bersifat 

abstrak itu tidak dipahami, bahkan tidak telihat keindahan dan mamfaatnya oleh 

orang kebanyakan. Halhal abstrak dijelaskan dengan perumpamaan yang kongkrit 

dan indrawi. Keteladanan, dalam hal ini melebihi perumpamaan itu dalam fungsi dan 

peranannya. Itu pula sebabnya maka keteladanan diperlukan dan memiliki peranan 

yang sangat besar dalam mentransfer sifat dan karakter.
132

 

Pesan ialah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima dan 

pesan di sini merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili 

perasaan, nilai, gagasan, maksud sumber. Pesan yang baik memiliki ciri Pertama, 

pesan harus dirancang dengan baik sehingga menarik. Kedua, pesan harus memiliki 

kesamaan makna. Ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan khalayak. 

Keempat, pesan harus memperoleh kebutuhan itu. Pesan dakwah atau materi dakwah 

secara garis besar dapat dibagi tiga yakni: Aqidah, Ahlaq, Ibadah. 
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D. Teori Penerimaan Pesan 

Teori Penerimaan Pesan (Audience Reception Theory atau Reception Theory) 

adalah teori yang menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima 

pesan, bukan pada peran pengirim pesan.
133

 Pemaknaan pesan bergantung pada latar 

belakang budaya dan pengalaman hidup khalayak itu sendiri. Hal ini menunjukkan 

bahwa makna dalam sebuah teks tidak melekat pada teks, tetapi dibentuk pada 

hubungan antara teks dan pembaca.
134

  

Teori yang dikemukakan oleh Stuart Hall ini, proses komunikasi (encoding 

dan decoding) berlangsung lebih kompleks. Khalayak tidak hanya menerima pesan 

yang disampaikan oleh pengirim pesan (pengirim-pesan-penerima), tetapi juga bisa 

mereproduksi pesan yang disampaikan (produksi, sirkulasi, distribusi atau konsumsi-

reproduksi).
135

 Stuart Hall (1980) dan David Morley (1992) sama-sama menggunakan 

model komunikasi encoding dan decoding dalam penelitiannya. Namun, Morley lebih 

tertarik untuk melihat bagaimana kelompok sosial (serikat buruh, kalangan muda dan 

orang dengan kulit berwarna) dibandingkan dengan individu dalam memaknai apa 

yang mereka lihat.
136

  

Gagasan mengenai penelitian khalayak sebagai kelompok sosial pun telah 

banyak dilakukan. Misalnya saja penelitian etnografi yang dikembangkan oleh 

Dorothy Hobson dan Charlotte Brundson yang telah mempelajari perempuan sebagai 
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khalayak dari opera sabun. Sejumlah penelitian juga telah mengeksplorasi cara 

perempuan membaca teks-teks populer (majalah, melodrama, novel cinta) sehingga 

membuat teks menjadi berarti bagi mereka. 

Hubungan yang sangat erat dengan keadaan sosial dimana perempuan 

mengkonsumsi media dan bagaimana mereka menghubungkan hal tersebut pada 

kehidupan nyata. John Fiske juga mengembangkan gagasan bahwa khalayak bisa 

menolak teks yang ditampilkan kepada mereka. Hal ini dikarenakan khalayak 

mempunyai kekuatan atas teks yang mereka konsumsi. Dari penelitian-penelitian 

tersebut, kajian mengenai khalayak menunjukkan bagaimana mereka memaknai teks 

dari perspektif masingmasing.
137

 

Menurut Hall, menjelaskan bahwa relasi antara teks dengan audience dapat 

berlangsung secara sistematis atau simetris. Hal ini dikarenakan pemaknaan yang 

ditawarkan / dimaksud oleh media tidak selalu sama dengan pemaknaan yang 

diterima / diinterpretasikan oleh audience.
138

 

Proses Encoding adalah kegiatan yang dilakukan sumber untuk 

menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima 

oleh indra pihak penerima.
139

 Sedangkan Decoding adalah kemampuan khalayak 

untuk menerima pesan dan membandingkan pesan tersebut dengan makna yang 

sebelumnya telah disimpan di dalam ingatan mereka. Ketika menerima pesan dari 

pihak lain maka kita melakukan decoding terhadap pesan itu berdasarkan persepsi, 
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pemikiran, dan pengalaman masa lalu. Proses decoding pesan media merupakan hal 

penting bagi studi kultural. Kita mengetahui bahwa masyarakat menerima informasi 

dalam jumlah besar dari kelompok elite masyarakat yaitu media dan khalayak secara 

tidak sadar menerimanya, menyetujui atau mendukung apa yang dikemukakan 

ideologi dominan.
140

 

Encoding merujuk pada proses produksi teks media yang meliputi aktivitas 

media dalam membuat pesan komunikasi yang spesifik melalui kode-kode bahasa. 

Sedangkan Decoding merujuk pada proses penerjemahan kode-kode oleh khalayak 

untuk menemukan makna dari teks. Kegiatan penerima pesan (decoding) secara lebih 

lanjut dapat kita pahami sebagai aktivitas menerjemahkan atau menginterpretasikan 

pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima pesan.
141

 

Terdapat empat ilmu komunikasi mengenai Encoding dan Desoding, yaitu: 

1. The Encoding-Decoding Paradigm, Perspektif ini menekankan bahwa 

komunikasi merupakan deskripsi dari proses transfer informasi melalui code 

dan code itu berada dalam sistem satuan tanda-tanda yang telah mempunyai 

makna tertentu. 

2. The Intentionalist Paradigm, menekankan bahwa komunikasi dapat terjadi 

secara terencana (memiliki strategi tertentu) maupun terjadi secara kebetulan 

(unintentionality). Paradigma ini memang tetap memperhatikan encode dan 

decode, namun soal pemaknaan atas pesan sangat tergantung dari lingkungan 

pemakai simbol, kode, dan tanda (sign). Paradigma ini menegaskan bahwa 
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efektivitas komunikasi (kesamaan makna) ditentukan berdasarkan lingkungan 

partisipan komunikasi. 

3. The Perspective – Taking Paradigm. Perspektif ini berasumsi bahwa individu 

menerima dunia (pesan) secara berbeda sesuai dengan ruang dan waktu ketika 

komunikasi berlangsung. Komunikasi sangat ditentukan oleh pengalaman dan 

derajat keterhubungan antar pengirim dan penerima pesan, serta formulasi 

pesan yang disesuaikan dengan ruang dan waktu (effective coding). 

4. The Dialogic Paradigm, menyatakan bahwa komunikasi terdiri dari satuan 

relasi yang bersifat discursively-related (terkait secara diskursif), namun 

berstatus independent dan episodik (.
142

 

Adapun tiga kategorisasi audiens yang telah mengalami proses Encoding-

Decoding, yaitu: 

a. Posisi Dominan (hegemonic reading), yaitu situasi dimana khalayak menerima 

pesan yang disampaikan oleh media. situasi ini media menyampaikan pesannya 

dengan menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat. 

b. Posisi Negosiasi (negotiated reading), yaitu menunjukkan posisi khalayak secara 

umum menerima ideologi dominan namun menolak penerapannya dalam kasus 

tertentu. 

c. Posisi Oposisi (oppositional reading), yaitu terjadi Ketika audience secara kritis 

mengubah pesan atau kode yang diberikan media dengan pesan atau kode 
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alternatif. Audience memiliki cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang 

disampaikan oleh media.
143

 

Berdasarkan kode penggolongan posisi khalayak yang telah dijelaskan oleh 

diatas. Khalayak memiliki potensi untuk menerima, bernegosiasi, atau bahkan 

berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh objek penelitian ini, yaitu KH. Abdul 

Muin Yusuf.  

 

E. Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal 

1. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan melalui jalur kelembagaan 

yang ditetapkan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok penguasa, dalam hal ini 

pemerintah atau suatu organisasi.
144

 

Pendidikan Formal adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur, bertingkat, 

bertingkat, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan sederajat, yang terdiri 

dari kegiatan belajar dan penelitian bersama, peminatan program, dan pelatihan, yang 

dilakukan secara tepat waktu. 

2. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan nonformal adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan 

secara teratur, sadar, tetapi tidak secara ketat menurut aturan yang telah ditetapkan, 

seperti pada pendidikan formal di sekolah. Karena pendidikan non-formal biasanya 

tidak disediakan di lingkungan  sekolah, pendidikan non-formal diidentikkan dengan 

pendidikan di luar sekolah. Dengan demikian, pendidikan nonformal diberikan di luar 
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sekolah, sehingga khalayak utamanya adalah anggota masyarakat. Oleh karena itu,  

program pendidikan nonformal harus dirancang fleksibel namun sederhana, sekaligus 

menarik bagi konsumen pendidikan. 

3. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh dari seseorang 

berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, sadar atau tidak sadar, sejak  lahir sampai 

mati, dalam  keluarga, masyarakat atau dalam lingkungan kerja sehari-hari.
145

 

Pendidikan disini merupakan syarat bahwa seorang muslim harus memiliki 

pendidikan sebagai sumber ilmu yang sah yang membentuk kepribadiannya sebagai 

pribadi yang mampu menyampaikan dakwah atau suatu syarat seseorang memiliki 

kemampuan dalam melihat keadaan masyarakat, memetakan masalah dan 

memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi 

untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian 

dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya 

dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian 

secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi 

dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan 

untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian 

peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar dapat diketahui jenis 

penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
1
 Sementara menurut 

Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa katakata, gambar, 

prilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan tetap 
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dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi 

serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang dengan menggambarkan suatu 

keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.
2
 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan terarah, pelaksanaan 

penelitian ini di sususn melalui tiga tahap: 

a. Persiapan yang menyangkut penyusunan proposal dan pembuatan desain 

penelitian serta pembuatan instrumen pengumpulan data penelitian sebagai 

panduan dalam pengumpulan data di lapangan. 

b. Tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan catatan lapangan, transkrip 

wawancara, dan materi lain berupa dokumen yang dapat dijadikan sebagai 

sumber data. 

c. Tahap pengolahan dan analisis data mennyangkut pengkodean, pengklasifikasian 

data dan penyusunan hasil penelitian yang selanjutnya dideskripsikan dan 

dianalisis serta ditarik kesimpulan sebagai hasil laporan penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari 

responden atau pelaku yang dapat diamati.  Penelitian Kualitatif adalah penelitian 

yang terbatas pada usaha mengungkapkan fakta suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.  Dengan 

demikian, deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran tentang 

pemikiran dan gerakan dakwah anregurutta K. H. Muin Yusuf dengan mengambil 

lokasi penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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2. Lokasi Penelitian 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 

kegiatan.
3
 Mengenai lokasi penelitian peneliti akan meneliti di Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek peneliti dengan pertimbangan bahwa 

penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. 

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu lokasi, 

pelaku dan kegiatan.
4
 Mengena lokasi penelitian, lokasi penelitian akan dilakukan di 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek peneliti dengan 

pertimbangan bahwa peneliti yang akan teliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain. 

Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal terkait gerakan dan 

pemikiran K.H. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan  langkah yang harus dilakukan seorang peneliti dalam 

proses meneliti penelitiannya. Pendekatan yang dibahas di sini menggambarkan 

perspektif yang digunakan untuk membahas subjek penelitian yang sedang 

dipelajari.
5
 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan 

dakwah adalah penentuan strategi dan pola dasar dan langkah dakwah yang di 

dalamnya terdapat metode dan teknik unuk mencapai tujuan dakwah. 

                                                           
3
 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I; Bandung : Tarsito, 1996), h. 43. 

4
 Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, h. 43. 

5
 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian , Edisi Revisi (Cet. II; Makassar: Alauddin 

Press, 2016), h. 16. 
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Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang peneliti untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan 

kata lain pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented 

dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan 

terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan mengunakan bidang-bidang 

kehidupan sosial kemasyarakatan 

Pendekatan ini akan membahas kerangka kerja dan topik penelitian secara 

holistik dan kontekstual. Holistik berarti di lapangan, peneliti dapat lebih  memahami 

konteks data dalam gambaran besar, sehingga mereka mendapatkan gambaran besar, 

sedangkan konteks berarti peneliti mengumpulkan dan mencatat data rinci tentang 

masalah yang diyakini relevan dengan objek penelitian, dalam penelitian ini objek 

kajiannya adalah penerimaan masyarakat Sidenreng Rappang terhadapa dakwah KH. 

Abdul Muin Yusuf. 

C. Sumber Data 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek.
6
 Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat 

penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, 

sebagai sumber informasi.
7
 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti disini akan menggunakan tekhnik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi: Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h. 59. 
7
 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 134. 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 

(responden/informasi).
8
 Sumber informasi yang dimaksudkan disini adalah peneliti 

melakukan wawancara dengan orang-orang terdekat K.H. Abdul Muin Yusuf untuk 

mendapatkan informasi terkait objek penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau intitusi tertentu.
9
 

Yaitu dokumen-dokumen kepustakaan atau data-data penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Jika dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian 

antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data 

dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk 

mempermudah dalam menganalisa data. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan data lebih banyak 

                                                           
8
 Bagong Suyanto Dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternativ Pendekatan (Cet. III, 

Jakarta: Kencana, 2007), h. 166. 
9
 Bagong Suyanto Dan Sutina, Metode Penelitian Berbagai Alternativ Pendekatan, h. 166. 
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pada observasi berperan serta (participant abservation) wawancara mendalam (in dep 

th interview) dan dokumentasi.
10

 

Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses yang kompleks, meliputi aspek psikologis dan 

biologis. Pengamatan terhadap pelaksanaan dakwah  telah dikembangkan oleh para 

guru, khususnya dalam ranah pendidikan, sosial dan dakwah. Kegiatan ini 

ditunjukkan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik yang berkaitan dengan 

dakwah yang diwariskannya, yang kemudian diperlukan pendokumentasian 

penegasan. 

2. Wawancara 

Menurut Koentjaraningrat, teknik wawancara secara umum dapat dibagi 

menjadi dua kelompok besar, yaitu wawancara standar dan wawancara tidak baku. 

Pertama, wawancara terencana adalah wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah direncanakan dan disiapkan sebelumnya, menggali lapangan 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan  wawancara tidak terencana 

adalah wawancara yang dilakukan tanpa persiapan terlebih dahulu dengan  daftar 

pertanyaan yang tetap dalam susunan kata dan urutan yang harus diikuti dengan ketat 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XI: 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 36. 
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oleh peneliti, dengan kata lain proses wawancara boleh dilakukan selama memenuhi 

syarat dan tujuan studi. 

Sehingga melalui wawancara ini dapat dilakukan secara mendalam  untuk 

mengetahui motivasi atau latar belakang para guru dan informan lainnya mengenai 

masalah yang sedang dirumuskan. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk 

mendokumentasikan proses identifikasi faktor-faktor yang membantu membentuk 

dan mempengaruhi pikiran dan gerak pelanggan. KH. Abdul Muin Yusuf di 

masyarakat, seperti pendidikan dan pengalaman, kelembagaan dan struktur 

organisasi,  turut  membentuk pemikiran dan gerakan dakwah Anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf dalam pengembangan dakwah di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

baik dalam bidang sosial keagamaan maupun  politik. 

3. Dokumentasi 

Bahan ini digunakan untuk memperoleh data tertulis, seperti naskah dan 

monograf tentang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan beberapa rekaman audio dari 

pembacaan dan ceramah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam Dakwah Islam. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen penelitian  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian individu dengan bantuan orang lain sebagai alat 

utama pengumpulan data, karena manusia adalah alat yang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain secara langsung dengan subyek yang diteliti. Penelitian sebagai 

alat manusia untuk menentukan arah penelitian. Untuk keperluan pengumpulan data, 

penilaian kualitas data, analisis data, interpretasi data dan  kesimpulan atas hasil 
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selanjutnya.
11

 Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrument 

pengumpulan data.
12

 

Ada beberapa jenis alat yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 

1. Buku Pedoman Observasi adalah alat  yang digunakan sebagai pedoman 

pengumpulan data selama penelitian. 

2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

3. Data dokumenter adalah catatan peristiwa yang ditulis atau diarsipkan, serta 

potret kegiatan pada saat penelitian. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah studi sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari  

wawancara, observasi, dan dokumen.
13

 Pada dasarnya, analisis data  dilakukan dari 

awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dengan cara ini, diharapkan akan 

ada konsistensi dalam analisis secara keseluruhan. Menyajikan data  agar lebih 

bermakna dan lebih mudah dipahami baik bagi peneliti  maupun orang lain. 

Selanjutnya, analisis data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: reduksi data (reduksi 

data), penyajian data (visualisasi data), serta penarikan  dan verifikasi data 

(konstruksi dan analisis). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif 

sebagai berikut: 

                                                           
11

 Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 

1998), h. 308. 
12

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34. 
13

 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209. 
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1. Reduksi Data 

Minimisasi atau Reduksi data adalah kegiatan memilih dan 

mengklasifikasikan data yang dianggap relevan dan penting untuk penelitian saat ini. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih faktor-faktor kunci, memfokuskan pada 

faktor-faktor penting, dan mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang  

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan lebih banyak data. Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan 

berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama  penelitian kualitatif adalah 

pada hasil. Dengan demikian reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti 

computer, nootbook, dan lain sebagainya. 

2. Penyajian Data 

Menyajikan data dalam bentuk kualitatif, yaitu setelah reduksi data, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data sebagai deskripsi singkat atau sebagai 

narasi deskriptif (pengungkapan  tertulis).
14

 Untuk memudahkan uraian penelitian 

agar lebih mudah menarik kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Menyajikan data dalam bentuk kualitatif, yaitu setelah reduksi data, maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data sebagai deskripsi singkat atau sebagai 

narasi deskriptif (pengungkapan  tertulis). Untuk memudahkan uraian penelitian agar 

lebih mudah menarik kesimpulan.
15

 

                                                           
14

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 249. 
15

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

h. 99. 
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Setelah data yang dibutuhkan terkumpul melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dalam analisis kualitatif, yaitu 

suatu teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang diterapkan untuk 

menggambarkan atau membahas hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan 

konsep analitik. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam 

diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakangnya. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan 

akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang 

Hukum, Dakwah, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian keabsahan data 

adalah : 

1. Data yang di dapatkkan melalui wawancara dibuat transkip wawancaranya; 

2. Transkip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di 

deskripsikan kedalam bentuk tulisan; dan 

3. Data yang telah di deskripsikan diuji keabsahan dengan membandingkan 

data dari berb agai sumber. 

Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility 

(Validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), 
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dan confirmability (objektivitas). Dalam menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidasian data yang telah 

didapat. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data hasil 

wawancara dengan data hasil observasi. 
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BAB IV 

PENERIMAAN MASYARAKAT SIDENRENG RAPPANG TERHADAP 

DAKWAH KH. ABDUL MUIN YUSUF 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Geografis Kabupaten Sidenreng Rappang 

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak diantara 3043‟ – 4009‟ Lintang 

Selatan dan 119041‟ – 120010‟ Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota 

Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang adalah 188.325 Ha atau 1.883,25 Km2 atau sekitar 4 persen dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46.083,94 Km2. Secara administratif 

terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.
1
 

Batas wilayah Kabupaten Sidrap adalah sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu 

dan Wajo, sebelah barat dengan Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang, Kabupaten 

Sidrap terletak pada antara 10 m – 1500 m dari permukaan laut. Keadaan Topografi 

wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar sekitar 46,72%, 

perbukitan sekitar 15,43%, dan pegunungan sekitar 37,85%. Adapun jumlah sungai 

yang melintas di wilayah Kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai dengan jumlah 

terbanyak berada di Kecamatan Wattang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 

aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu sungai Bilokka dengan 

panjang sekitar 20.000 meter, disusul sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 

meter dan sungai Rappang dengan panjang 15.000 meter. Jumlah penduduk pada 

                                                           
1
 Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018. 
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tahun 2018 adalah 4.378 jiwa yang terdiri dari 2.052 jiwa laki-laki dan 2.326 

perempuan. Penduduknya sebagian besar Islam dengan mata pencaharian utama yaitu 

pada sektor Pertanian.
2
 

Peneliti melakukang penelitian di Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Baranti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Baranti berbatasan dengan Kecamatan Kulo 

di utara, Kecamatan Panca Rijang di Timur, Kecamatan Watang Pulu di Selatan dan 

Kabupaten Pinrang di sebelah Barat. Kelurahan Baranti merupakan Ibu Kota 

Kecamatan Baranti. Selain Kelurahan Baranti, terdapat pula Kelurahan Passeno, Desa 

Sipodeceng, Desa TonrongE, Kelurahan Manisa, Desa Tonrong Rijang, dan Desa 

Benteng. 

Kecamatan Baranti adalah penghasil beras dan telur ayam serta telur itik 

terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga kecamatan ini juga merupakan 

kecamatan penghasil beras dan telur terbesar di Indonesia Bagian Timur sebagaimana 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan kabupaten penghasil beras dan telur 

terbesar di Indonesia Bagian Timur. Selain penghasil beras dan telur, kecamatan ini 

juga merupakan penghasil buah-buahan dari lahan kebun yang juga cukup luas dan 

digarap intensif oleh masyarakat. Hampir tidak ditemukan lagi masyarakat miskin di 

wilayah ini karena ketekunan kegotong-royongan penduduknya. Seperti di seluruh 

wilayah nusantara yang dihuni mayoritas suku bugis, di kecamatan ini juga 

masyarakat ta'at beribadah dan menegakkan dengan teguh tradisi saling menghargai 

dan saling menolong, di mana-mana dengan mudah ditemukan bangunan masjid 

                                                           
2
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam 

Angka, (Sidenreng Rappang : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang) 
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besar yang permanen dan dipadati jama'ah. Adalah sangat sulit menemukan minuman 

beralkohol dijual di toko-toko dan restauran/rumah makan, apalagi 

makanan/minuman lainnya yang diharamkan agama seperti daging babi, bahkan babi 

menjadi musuh masyarakat karena sifatnya yang suka merusak tanaman, sehingga 

disebut "hama babi" sebagaimana di daerah lain yang mayoritas berpenduduk 

muslim. Penduduk daerah ini tekun dalam menjalani mata pencaharian dan upaya 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan, untuk kebutuhan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini, Desa Benteng adalah tempat yang paling 

dekat dengan objek penelitian ini, yaitu Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf. Desa 

Benteng adalah tempat  didirikannya Pesantren Urwatul Wustqa. Oleh Anregurutta 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, dan di pesantren inilah Gurutta mewakafkan 

hidupnya sampai beliau wafat. 

2. Logo Kabupaten Sidenreng Rappang 

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Lambang Daerah yang terdiri dari 13 

(tiga belas) bagian dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tangan yang menggenggam melambangkan semangat kerja persatuan yang 

kokoh dan kegotong royongan. 

b. Keris yang berwarna hijau melambangkan sifat-sifat patriotik dan perwira. 

c. Pita yang berwarna Merah dan Putih melambangkan bahwa penduduk daerah ini 

turut aktif mengambil bagian dalam perjuangan menentang 

kolonialisme/imperealisme serta mengikis habis sisa-sisa kontra revolusioner G 

30 S PKI/Atheis. 
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d. Padi melambangkan unsur kemakmuran yang dihasilkan oleh daerah ini 

sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dapat disumbangkan bagi 

kemakmuran Bangsa dan Negara Indonesia. 

e. Butir padi sebanyak 17 dalam satu tangkai melambangkan angka keramat 

dalam perjuangan Bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. 

f. Warna Kuning Emas pada bulir padi melambangkan ketegasan dalam 

keyakinan melanjutkan perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dirihoi oleh 

Allah SWT. 

g. Warna Hijau yang mendasari lambang sebagai simbol kejujuran, simpatik, 

dan toleransi. 

h. Warna Putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan keadilan. 

i. Bintang berwarna kuning emas melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa yang menyinari segala aspek kehidupan masyarakat Sidenreng 

Rappang. 

j. Empat lembar daun padi melambangkan ciri demokrasi telah ditegakkan di 

daerah ini sejak dahulu melalui pemangku adat yang digelar Pabbicara, 

dimana setiap keputusan/kebijakan yang Addatuang harus melalui 

persetujuan pemangku adat. 

k. Warna Kuning pada daun padi melambangkan kemuliaan keagamaan 

sebagai ciri masyarakat Sidenreng Rappang. 

l. Huruf S yang dibentuk oleh daun padi merupakan singkatan dari Sidenreng dan 

huruf R yang dibentuk oleh bulir padi dan sehelai daun yang melintang pada 
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keris adalah singkatan dari Rappang. Ini melambangkan kesatupaduan dari dua 

bekas swapraja yang membentuk Kabupaten Sidenreng Rappang. 

m. Wadah yang dibentuk perisai melambangkan sifat persatuan rakyat dalam 

menerjang segala macam bentuk ronrongan baik dari dalam maupun dari 

luar.
3
 

Secara elas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, (2018) 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki visi yaitu: 

“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Terkemuka Bersama 

Masyarakat Religius Dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian berbasis system 

pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan. 

                                                           
3
 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, (2018) 
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2) Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan 

keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 

3) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang 

berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan. 

4) Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong 

percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar 

wilayah. 

5) Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif. 

6) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan 

yang baik, penegakan supremasi hukum, dan pengembangan kabijakan 

yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.
4
 

4. Budaya, Keagamaan dan Adat Istiadat 

Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses 

transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur budaya pada suatu daerah. 

Terjadinya dinamika perkembangan akan tidak lagi memandang kultur budaya dan 

adat istiadat sebagai hukum masyarakat (norma etika) yang berlaku, akan tetapi 

tergantikan oleh sifat individualistis dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi 

dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh 

masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat 

untuk mengaktualisasikan diri. 

Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas 

tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai 

budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di 

                                                           
4
 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, (2018) 
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Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam 

suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang 

mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang 

sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial 

tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

Kultur budaya masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih 

dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis. Keragaman kultur sosial budaya yang 

terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan pembentukan etnis dan 

budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Bugis. Perbedaan dalam 

hal budaya umunya terletak pada dialek, dan sistem upacara adat dan ritual 

keagamaan, dan bentuk bangunan.
5
 

 

B. Biografi Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

Nama lengkap beliau adalah anregurutta Abdul Muin Yusuf juga akrab disapa 

dengan Pung Tommeng, lahir di Rappang Sidrap, 21 Mei 1920, dan wafat pada 

tanggal 23 Juni 2004 di Benteng Sidrap dalam usia 84 tahun. Beliau anak ketiga dari 

pasangan H. Muh Yusuf dengan A. Khatijah Rappang Sidrap. Dalam catatan 

silsilahnya, beliau anak ketiga dari pasangan Anregurutta KH. Muh. Yusuf 

(Pammana Wajo) dangan A. Khatijah (Hj. Siti Khadijah) Rappang Sidrap. 

Dalam catatan silsilahnya, beliau masih keturunan seorang ulama besar di 

Wajo yaitu KH. Muh. Nur. Dari garis keturunan ibu, beliau mempunyai pertalian 
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darah dengan bangsawan Rappang yaitu Petta Sulle Watang Rappang (pejabat 

bawahan dari Addatuang Sidenreng). Panggilan populer beliau adalah Kkali 

Sidenreng yaitu panggilan untuk seorang kadhi, dari kata bahasa arab berarti qadi 

atau hakim, yang dalam bahasa bugis disebut dengan, kali yang berarti pendamping 

raja di bidang keagamaan, khususnya Syariah Islam. Gelar ini adalah yang membuat 

beliau menjadi salah satu tokoh Kerajaan di Kerajaan Sidenreng. Beliau juga 

dikenal dengan nama panggilan Puang Kali atau Puang Tommeng.
6
 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf terlahir ditengah kultur masyarakat bugis 

yang umumnya pada saat itu masih memberikan batasan terhadap anak perempuan 

mereka untuk keluar rumah, sehingga masyarakat pada saat itu lebih mengutamakan 

pendidikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuannya. Kenyataan ini sendiri 

diakui oleh Puang Sitti bahwa anak laki-laki keluarganya lebih diperioritaskan untuk 

mendapatkan pendidikan sekolah daripada anak perempuan. Selain itu, KH. Abdul 

Muin Yusuf sendiri mendapat perhatian khusus, tidak hanya dari kedua orang tuanya, 

tetapi juga dari nenek-neneknya yang ikut mengontrol pendidikannya. Nenek 

Pammana (nenek dari jalur bapak). Justru meramalkan bahwa anak itu (KH. Abdul 

Muin Yusuf) akan menjadi paramata jamarro (Permata Jamrud).
7
 

 Sama halnya dengan kedua orang tuanya, kakek-nenek dan paman serta 

Syekh Ali Mathar juga memberikan perhatian khusus kepada kemanakannya (KH. 

Abdul Muin Yusuf), termasuk ketika KH. Abdul Muin Yusuf sedang belajar di Ainur 

Rafieq. Perhatian khusus tersebut menjadi lebih besar lagi ketika Syekh Ali Mathar 

kedatangan tamu seorang Syekh dari Madinah yang bernama Syek Abdul Jawad. 
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Dalam pesannya, Syekh Abdul Jawad mengatakan kepada Ali Mathar agar KH. 

Abdul Muin Yusuf dijaga dengan baik karena ia melihat adanya tanda-tanda pada diri 

KH. Abdul Muin Yusuf yang akan menjadi ulama besar dikemudian hari.
8
 

Ketika memasuki usia 7 tahun, KH. Abdul Muin Yusuf mulai belajar mengaji 

kepada salah satu guru ngaji (kiyai) kampong yang bernama H. Patang. Setelah itu, 

masuk sekolah Umum di Inlandsche School yang waktu belajarnya dilakukan pada 

pagi hari sedangkan pada sore harinya beliau belajar agama di Sekolah Ainur Rafieq. 

Sekolah Ainur Rafieq ini didirikan tahun 1931 oleh Syekh Ali Mathar. Perlu 

diketahui bahwa pada tahun 1928 di Rappang telah berdiri sekolah Muhammadiyah 

yang didirikan oleh Mansur Al Yamini bersama dengan Buya Hamka. Mansur Al-

Yamini adalah orang Solo yang kemudian menjadi ipar Syekh Ali Mathar. Beberapa 

tahun kemudian terjadilahkonflik pemahaman antara Syekh Ali Mathar dengan 

Muhammadiyah ketika dibentuk Majelis Tarjih Muhammadiyah yang kemudian 

lembaga tersebut mengeluarkan Fatwah bahwa warga Muhammadiyah harus sahalat 

taraweh 8 rakaat. Hal demikianlah yang menyebabkan KH. Abdul Muin Yusuf tidak 

menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Muhammadiyah dan berpindah ke Sekolah 

Ainur Rafieq yang didirikan oleh Syekh Ali Mathar. 

Syekh Ali Mathar adalah orang pertama yang memberikan dasar agama 

kepada anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf. Intensitas pertemuan kemanakan dan 

paman tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi juga berlangsung ketika 

dirumah pamannya, dibimbing langsung oleh Syekh Ali Mathar. Hal inilah yang 
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membuat corak pemikiran anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf banyak dipengaruhi 

oleh corak pemikiran keagamaan Syekh Ali Mathar.
9
 

Selanjutnya, pada tahun 1934, KH. Abdul Muin Yusuf kemudian melanjutkan 

pendidikan di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang didirikan oleh seorang 

ulama besar Anregurutta KH. Muhammad As‟ad pada tahun 1931 di Sengkang. 

Selama KH. Abdul Muin Yusuf belajar di Sengkang, beliau banyak bertemu dengan 

orang-orang yang kelak menjadi ulama besar Sulawesi Selatan, seperti Anregurutta 

KH. Ambo Dalle, Anregurutta KH. Abduh Pabbaja, Anregurutta KH. Daud Ismail 

dan Anregurutta KH. Rafieq Sulaiman.
10

 

Konflik Ainur Rafieq (syekh Ali Mathar) dengan Muhammadiyah tidak 

menjadikannya bersikap untuk tidak berhubungan dengan orang Muhammadiyah. 

Oleh karena itu, KH. Abdul Muin Yusuf kembali menempuh pendidikan di sekolah 

Normal Islam di Majene dan di Pinrang dimana sekolah tersebut didirikan oleh orang 

yang berlatarkan Muhammadiyah yang berasal dari Sumatra. Justru pada saat setelah 

KH. Abdul Muin Yusuf belajar di Normal Islam, justru membuatnya tidak fanatik 

dalam berpikir dan berpegang pada satu mazhab.
11

 

Menempuh pendidikan di Sekolah yang mempunyai pemahaman keagamaan 

yang berbeda, KH. Abdul Muin Yusuf telah memberikan warna baru dalam 

menyikapi perselisihan dari kedua belah pihak yang bertentangan. KH. Abdul Muin 
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Yusuf senantiasa memberikan toleransi dalam perbedaan pendapat terkait persoalan 

agama. Prinsip itulah yang senang tiasa diberikan kepada murid serta keluarganya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Tanah Air (Indonesia), KH. Abdul Muin 

Yusuf menunaikan ibadah Haji di Makkah. Secara kebetulan pada saat itu Darul 

Falah Makkah membuka penerimaan murid baru dan disitulah KH. Abdul Muin 

Yusuf mendaftarkan diri. Berbekal ilmu-ilmu yang diperolehnya di Tanah Air 

membawanya menduduki peringkat ke-2 untuk masuk sekolah Darul Falah, satu 

peringkat dibawah Syaikh Muhammad Syalthout (Mantan Grand Syaikh Al-Azhar). 

Selama satu tahun belajar di Makkah sampai memperoleh gelar di bidang Muqaranah 

(Perbandingan) Mazhab.
12

 

Setelah menyelesaikan pendidikan di Makkah, maka anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan formal kepada 

seorang ulama tasawwuf yang bernama Syaik Ahmad Jamaluddin yang lebih dikenal 

dengan sebutan Syaikh Jamal Padaelo. Syekh Jamal Usman Padaelo (guru sekaligus 

mertua KH. Abdul Muin Yusuf) Jabatan sebagai Qadi di Sidenreng Rappang beliau 

jabat hingga tahun 1945 dan digantikan oleh KH. Abdul Muin Yusuf. Dari beliau 

inilah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf mewarisi berbagai macam ilmu 

Khususnya ilmu ma‟rifat. Karena salah satu karamah yang dimiliki oleh Syekh Jamal 

Padaelo adalah terkadang beliau tidak terkena air hujan jika beliau menuju ke suatu 

tempat untuk melaksanakan pengajian. Hal inipun terjadi tentu atas izin Allah juga. 

Dengan karamah yang beliau miliki inilah membuatnya tidak pernah menjadikan 

alasan turunnya hujan sebagai hambatan untuk menjalankan aktifitas keumatan yang 
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beliau jalankan. Karena, meskipun hujan turun beliau tetap berangkat dan sampai di 

tempat tujuan tanpa merasakan basah kuyup karena kehujanan atas pertolongan Allah 

SWT. 

Disamping aktif sebagai Qadhi, Syekh Jamal Usman Padaelo juga aktif 

memberikan pengajian di beberapa daerah di kawasan Ajattappareng. Satu hal 

penting yang tidak sempat dilakukan oleh beliau adalah mendirikan sekolah formal 

seperti yang dilakukan oleh muridnya yakni Syekh Ali Mathar, yang mendirikan 

Madrasah Ainur Rafieq di sekitar Mesjid Raya Rappang pada tahun 1930. Hal ini 

mungkin disebabkan karena kesibukan beliau sebagai seorang Qadi di Sidenreng 

Rappang yang banyak menyita waktunya.
13

 

Syekh Jamal bersama muridnya (Syekh Ali Mathar) adalah dua ulama 

mumpuni yang sangat banyak pemikiran keagamaannya mewarnai kehidupan 

keagamaan di Sidenreng Rappang Khususnya kota Rappang. Syekh Jamal menekuni 

profesinya di jalur struktur kekuasaan karena jabatannya sebagai qadi, sementara 

Syekh Ali Mathar lebih banyak berperan di dunia pendidikan. Kedua ulama inilah 

yang mewarnai pemikiran Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sebelum beliau 

datang ke kota Sengkang dan berguru pada Anregurutta KH. As‟ad sekitar tahun 

1932.
14

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KH. Abdul Muin Yusuf 

memiliki pemikiran toleransi dalam beragama dan golongan di Sidenreng Rappang 

dikarenakan beliau belajar dari masa lalunya. Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

juga mampu melampaui kedua gurunya yang merupakan tokoh agama dan pendidik 
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di Sidenreng Rappang (Syekh Jamal Usman Padaelo dan Syeikh Ali Mathar). Ini 

ditandai dengan pemikiran dan gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh 

anregurutta  KH. Abdul Muin Yusuf.  

Bukan hanya sampai disitu, anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf juga dikenal 

sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Di masa pendudukan Jepan tahun 1942-1945 

sampai pada perang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1949, anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf telah aktif mengajar dan sibuk dengan urusan yang berkaitan 

dengan tugasnya sebagai qadhi di Sidenreng Rappang. Meskipun demikian, KH. 

Abdul Muin Yusuf juga tetap tidak menutup mata dengan situasi politik saat itu. 

Bahkan di tengah kesibukannya sebagai pendidik dan Qadhi, beliau juga terlibat 

secara langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di 

Kota Rappang.
15

 

Kontribusi anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, terlihat jelas ketika peristiwa 

penyerangan Bambu Runcing pada tanggal 10-12 Juni 1946, dengan menyerang kota 

Rappang sebagai titik pertahanan Belanda untuk wilayah Pare-pare lama yang 

meliputi Barru, Pare-pare, Pinrang, Sidrap dan Enrekang yang saat ini lebih dikenal 

dengan kawasan Ajattappareng. Penyerbuan bambu runcing mengerahkan kekuatan 

6.000 orang yang hampir semua anggota pasukannya bersenjatakan bamboo runcing. 

Dalam penyerbuan bambu runcing ini, anregurutta menjalankan peran sentral sebagai 

penggerak massa. Komunikasi yang intens antara anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

dengan A. Cammi menjadi salah satu kunci utama dalam kesuksesan penyerangan 
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tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di jantung kota Rappang maka 

dibangun monument Bambu Runcing.
16

 

Pada tahun 1955, anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf secara resmi masuk 

hutan bergabung dengan tentara DI/TII. Setelah anregurutta bergabung dengan DI/TII 

bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar pada saat itu, maka 

anregurutta diangkat menjadi sebagai Kepala Perwakilan Kementrian (KPK) 

Kehakiman. Ketika anregurutta menerima jabatan sebagai ketua KPK Kehakiman 

DI/TII, beliau memanfaatkan untuk menerapkan hokum Islam secara 

konsisten,seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman jilid (cambuk) bagi pezina 

muhsan sebanyak 80 kali dan hukuman rajam sampai mati bagi pezina gairu muhsan. 

Meskipun anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf tidak terlalu lama di dalam hutan, 

kurang lebih hanya lima tahun, tetapi sangat banyak aturan hukum yang telah dibuat 

dalam posisinya sebagai KPK Kehakiman, mulai dari aturan yang berkaitan tentang 

jinayat sampai pada persoalan „budiyah. Dalam menerapkan hokum, beliau tidak 

pandang bulu atau status social. Karena sikap tegas anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf sangat disegani oleh orang-orang DI/TII saat itu.
17

 

Setelah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf keluar dari hutan, beliau 

bergabung dengan Partai Nahdatul Ulama. Keterkaitannya sebagai pejuang DI/TII 

menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengawasi setiap aktivitasnya secara ketat. 

Namun anregurutta memiliki cara dalam menghapus kecurigaan pemerintah terhadap 

dirinya, maka anregurutta memutuskan bergabung dengan Partai Nahdatul Ulama 
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(NU). Alasan anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf masuk ke Partai Nahdatul Ulama 

(NU) karena idiologi Partai Islam memiliki corak pemikirannya yang bermanhaj 

Ahlusunnah Waljamaah. Tidak lama bergabungnya anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf di Partai Nahatul Ulama (NU), beliau menggantikan Hafid Patanro. 

Dikarenakan potensi dan kapabilitas sebagai seorang tokoh tidak sulit anregurutta 

mendapatkan simpati dari ummat. Terbukti dibawah kepemimpinannya, NU 

mengalami perkembangan yang cukup pesat pada saat menjabat. 
18

 

Setelah anregurutta menduduki jabatan sebagai ketua Partai Nahdatul Ulama, 

Strategi yang dilakukan anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam menghidupkan 

organisasi adalah dengan mengaktifkan organisasi yang menjadi underbouw (sayap 

politik) NU, seperti Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), G.P ANSOR, Fatayat 

NU, dan Muslimat NU sehingga di Panca Rijang yang menjadi pusat kegiatan NU 

pada saat itu. Pada saat kepemimpinannya itulah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

terpilih menjadi anggota DPRD Sidrap yang mewakili Partai NU pada pemilu yang 

diselenggarakan pada tahun 1971. Anregurutta menjabat Ketua Partai NU hingga 

adanya perubahan politik di masa orde baru, dimana tahun 1973 semua partai Islam 

berfusi (difusikan) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah 

berubahnya Partai NU menjadi PPP pada saat itu, anregurutta sudah tidak terlalu aktif 

dalam dunia politik dan meneruskan perjuangannya dalam bidang pendidikan 

pesantren yang telah beliau bangun saat itu.
19
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Semasa hidup KH. Abdul Muin Yusuf banyak karya-karya nyata yang 

ditorehkan dan bias menjadi contoh teladan bagi generasi berikutnya, yaitu: 

1. KH. Abdul Muin Yusuf menjadi Qadi di Wilayah Sidenreng Rappang tahun 

1942-1949, pada usia 22 tahun. 

2. Aktif memperjuangkan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada 

tahun 1942-1949. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan penghargaan 

sebagai Veteran. 

3. Menjadi Kepala Perwakilan Kementrian Kehakiman DI/TII di bawah 

pimpinan Kahar Muzakkar pada tahun 1955, hingga beliau memutuskan 

keluar dari hutan pada tahun 1959. 

4. Wakil Ketua DPD Tingkat I Golkar Sulawesi Selatan pada tahun 1984-1988 

dan diangkat menjadi Dewan Penasehat Partai Golkar pada tanggal 20 Juni 

1989. Pada zaman Orde Baru,jabatan ini adalah sebuah jabatan politik yang 

sangat strategis yang menjadi incaran para petinggi Golkar di Daerah pada 

saat itu. 

5. Anggota DPRD Sidrap sebagai wakil dari Partai Nahdatul Ulama pada zaman 

H. Arifin Nu‟mang sebagai Bupati Sidrap. 

6. Mendirikan Sekolah Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) Rappang. 

Dan mendirikan Pondok Pesantren Urwatul Wutsqa Benteng Sidrap yang 

diresmikan pendiriannya pada tanggal 4 April 1974. Dan pesantren ini 

merupakan pesantren tertua di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

7. Menjadi salah satu tim perumus Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 6 

Februari 1988. Saat itu beliau ditemani oleh Prof. Dr. A. Rasdiana (Rektor 

IAIN Alauddin Ujungpandang) sebagai wakil dari Sulawesi Selatan. 
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8. Menulis Tafsir Al-Qur‟an Berbahasa Bugis (Tafsere Akorang Mabasa Ogi) 

yang penulisannya di mulai pada tahun 1988 dan diselesaikan pada tahun 

1996. Tafsir ini ditulis oleh gurutta pada saat beliau menjabat sebagai ketua 

MUI Sulawesi Selatan selama 2 periode.
20

 

Dari beberapa karya diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa, anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf adalah ulama yang memiliki peran bukan hanya pada 

wilayah dakwah, tapi juga pada wilayah politik dan pendidikan. Dari karya dan 

prestasi yang didapatkan anregurutta semasa hidupnya memberikan gambaran bahwa 

beliau sangat memahami keadaan masyarakat pada saat itu. Sebagai seorang ulama di 

Sidenreng Rappang beliau memiliki tanggung jawab yaitu menjaga ummat dari 

perpecahan, baik secara internal maupun secara eksternal. 

 

C. Pemikiran dan Gerakan Dakwah KH. Abdul Muin Yusuf di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

1. Pemikiran Dakwah KH. Abdul Muin Yususf 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang menugaskan umatnya untuk 

menyebarkan dan menyiarkan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia serta 

merealisasikan ajarannya ditengah-tengah kehidupan manusia. Dakwah sebagai 

fungsi kerisalahan, membutuhkan suatu usaha dalam mengkonstruksikan tatanan 

masyarakat menjadi masyarakat yang Islami. 

Perkembangan pemikiran dakwah dewasa ini sudah mulai berkembang pesat. 

Pada mulanya dakwah dikenal hanya sebagai penyampaian pesan melalui tabligh 

yaitu menyampaikan Islam secara lisan seperti halnya yang dilakukan oleh mubaligh 
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dalam bentuk ceramah-ceramah. Namun seiring berkembangnya teknologi maka 

manusia telah mampu menggunakan alat-alat komunikasi, sehingga memberikan 

suatu kemudahan dalam menyampaikan ajaran Islam dengan bentuk tulisan, alat-alat 

audio visual, media soaial dan sebagainya. 

Pandangan mengenai dakwah, pada umumnya hanya berkisar pada mengenai 

cara, teknik, dan strategi dakwah. Perubahan dalam bentuk dakwah memang 

merupakan upaya adaptasi terhadap lingkungan dakwah. Langkah adaptasi timbul 

karena asumsi tentang adanya perubahan sosial. Dari penyesuaian da‟i terhadap 

situasi dan kondisi masyarakat membuatnya mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan-permasalahan masyarakat melalui pemikiran dan gerakan dakwahnya. 

Pemikiran adalah suatu upaya dalam merubah keadaan dan dilakukan oleh 

seorang tokoh yang terpengaruh dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan 

mengajak masyarakat kejalan yang baik, lurus sesuai dengan ajaran agama dan 

terhindar dari pemikran yang buruk. Bukan hanya itu pemikiran yang di tuangkan 

seorang pendakwah bukan hanya berbentuk mengajak semata umat muslimin kejalan 

yang baik, namun pemikiran bisa berbentuk penyemangat serta penguat jiwa juang 

dijalan Allah Swt. Dalam penelitian ini, tokoh yang dimaksud adalah KH. Abdul 

Muin Yusuf yang memiliki sumbansi pemikiran terhadap dakwah di Sidenreng 

Rappang. 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dikenal mempunyai corak pemikiran dan 

pandangan yang tidak fanatik terhadap masalah-masalah social keagamaan. Hal ini 

disebabkan karena kuatnya pengaruh keilmuan yang didapatkannya ketika studi di 

Darul Falah, sebuah perguruan tinggi di tanah suci Makkah. Di Sekolah ini, KH. 

Abdul Muin Yusuf memfokuskan kajiannya pada jurusan Perbandingan Mazhab. 
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Dengan latar belakang keilmuan tersebut, membuat beliau tidak fanatik 

terhadap salah satu mazhab atau berpihak kepada satu mazhab. Menurutnya, 

memfokuskan diri pada satu mazhab akan melahirkan pemikiran yang cenderung 

menutup diri dari kebenaran yang diyakini pihak lain. Pada akhirnya, akan 

menggiring ummat pada pengelompokan jamaah yang justru akan melemahkan 

persatuan dan kesatuan ummat.
21

 

Konsistensi dan prinsip Anregurutta untuk tidak terjebak dalam fanatisme 

mazhab tercermin secara nyata dalam setiap aktivitas kesehariannya. Dalam setiap 

memberikan dakwah misalnya, Anregurutta sangat jarang menyinggung persoalan 

yang bersifat khilafah. Kalaupun hal itu harus disampaikannya dalam beberapa 

pengajian, misalnya ketika ditanya oleh jamaah, beliau memberikan keterangan 

sesuai dengan pendapat masing-masing imam mazhab. Dalam persoalan khilafiyah 

inilah, anregurutta biasa memberikan penjelasan bahwa bagi golongan Islam yang 

awam jika sudah ada salah satu imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, 

Imam Syafi‟I, dan Imam Hambali) memberikan fatwa, maka yang awam sudah boleh 

mengikuti salah satunya dengan mengingat bahwa kemampuan dan kredibilitas 

imam-imam tersebut sudah tidak perlu lagi dipertanyakan. Jika anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf, ditanya tentang sebuah masalah yang bersifat khilafiyah, 

misalnya tentang men-jahar-kan “Bismillah” ketika mebanca surah Al-Fatihah, 

pendapat mana di antara keempat imam tersebut yang benar ?, maka beliau 

menjawab, “saya mengikuti pendapat Imam Syafi‟I, namun saya tidak berani 
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menyalahkan pendapat imam lainnya, dikarenkan ilmu yang dimiliki para imam 

mazhab tersebut jauh lebih tinggi daripada ilmu yang saya miliki.”
22

 

Sikap yang ditunjukkan oleh Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sepertinya 

ingin memberikan suatu kesan kepada masyarakat terutama kepada yang masih 

awam, bahwa menganut suatu mazhab bukanlah suatu kewajiban. Akan tetapi, hal 

yang sangat penting adalah bagaimana menyatukan ummat dalam suatu pemahaman 

aqidah yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Hadist. Hal ini sangat penting diperhatikan dengan mengingat bahwa fanatisme akan 

menjurus pada taqlid buta dan biasanya cenderung membawa tindakan yang bersifat 

anarkis panatik golongan. 

Melihat situasi dan kondisi pada saat itu, ummat diterpa dengan gencarnya 

pahaman-pahaman yang menghancurkan aqidah dan degredasi moral akibat dari arus 

globalisasi kapitalisme maka sudah saatnya bagi setiap muslim untuk menyatukan 

langkah tanpa mempermasalahkan perbedaan pendapat. Anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf telah merespon fenomena ini dengan sangat arif, dengan jalan merangkul 

semua masyarakat melalui strategi dakwahnya yang tidak mengedepankan fanatisme 

pada satu golongan atau mazhab.
23

 

Keteguhan sikap yang di ambil oleh Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, 

menunjukkan bahwa beliau memiliki Sense of crisis dalam merespon fenomena yang 

berlangsung di masyarakat yang sangat potensial melahirkan konflik. Hal inilah yang 

menjadikannya sebagai Tokoh agama di Sidenreng Rappang yang disegani oleh 

masyarakat. 
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Pemikiran dakwah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dapat dilihat dari 

beberapa karya tulis, yaitu: 

a. Al-Khotbah Al-Mimbariyah (1944). Buku ini berisi kumpulan-kumpulan 

khotbah/ceramah Anregurutta yang sempat di dokumentasikan pada saat 

anregurutta mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Urwatul Wutsqa Benteng. 

b. Fiqih Muqaran (1953). Buku ini ditulis oleh Anregurutta sebelum bergabung 

dengan DI/TII. Berisikan tentang pandangan berbagai mazhab terhadap berbagai 

macam  masalah fiqhiyah, lengkap dengan dalil-dalil pendukungnya. Dalam 

memberikan penjelasan-penjelasannya, beliau tidak melakukan pemihakan 

terhadap salah satu mazhab. 

c. Tafsere Akorang Ma‟basa Ogi (Tafsir Al-Qur‟an dalam bahasa Bugis) yang 

penulisannya diselesaikan selama 8 tahun, terhitung sejak tahun 1988 hingga 

tanggal 20 Oktober 1996. Kitab ini ditulis dengan memakai huruf aksara 

Lontara.
24

 

Meskipun hampir seluruh waktu beliau untuk membina pesantren sekaligus 

menjabat sebagai ketua MUI Sulawesi Selatan, namun beliau masih menyempatkan 

waktunya dalam menafsirkan Al-Qur‟an dalam bahasa Bugis yang merupakan karya 

monumentalnya untuk Ummat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan. Kitab tafsir ini 

terdiri dari 11 jilid dan mencakup penafsiran seluruh ayat suci Al-Qur‟an (30 juz). 

Dalam penulisan tafsir yang dilakukan oleh Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

bersama dengan tim yang dibentuknya, beliau mengambil beberapa kitab yang 

menjadi rujukannya seperti, Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Al-Qurtuby, Tafsir Al-Waadhih, 
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Syafwatu At-Tafsir, Adrar Al-Mantsur, Al-Muntakhibu Fi Tafsir Al-Qur‟an
25

 dan 

Tafsir Al-Mizan, karya seorang ulama Syiah yang terkenal, Allamah Thabathaba‟iy.
26

 

Karya Tafsere Akorang Ma‟basa Ogi ini menggunakan bahasa Bugis 

dengan aksara lontara. Aksara lontara yang kita kenal salah satu bahasa daerah 

yang ada di Sulawesi Selatan, hal ini tentunya memudahkan para pembaca 

karena bahasa tersebut adalah bahasa keseharian masyarakat sehingga 

masyarakat setempat dapat mengetahui, memahami, dan menghayati maksud 

dari ayat-ayat yang diejaslkan di dalam Al-Qur‟an. 

Dapat disimpulkan karya anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf yang 

dituangkan dalam tulisannya, yaitu; Tafsir Al-Muin (Tafsir Akorang Mabbasa Ogi), 

dan Fiqih Muqaran (1953), adalah suatu bentuk usaha berpikir yang dilakukannya 

dalam menjawab permasalahan masyarakat Sidenreng Rappang yang pada saat itu 

masih rentang terhadap perbedaan pendapat. 

Dakwah yang dilakukan anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf melalui tulisan  

dengan pendekatan nilai-nilai budaya (bahasa bugis) merupakan strategi yang paling 

ampuh untuk mempengaruhi atau mendoktrin masyarakat dalam mempelajari ajaran 

agama Islam. Langkah ini merupakan upaya anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

dalam menyampaikan dakwah, secara pemikiran, pendekatan dakwah melalui tulisan 

dan budaya lokal ini dikenal dengan konsep pemikiran Dakwah kutural dengan 

menggunakan metode dakwah Bil-Kitabah atau Bil-Qalam (tulisan). 
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2. Gerakan dakwah KH. Abdul Muin Yusuf 

Islam sebagai ajaran Ilahiyah yang berisikan tata nilai dalam 

kehidupan harus direalisasikan dalam kehidupan nyata agar tidak hanya menjadi 

sebuah konsep. Masyarakat akan tenggelam dalam kesesatan dan tetap dalam 

kegelapan jika tidak disinari oleh cahaya ke-Islaman. Manusia akan hidup dalam 

kebingungan dan kebimbangan jika hidup tanpa pegangan yang kokoh sesuai dengan 

ajaran agama Allah. Seiring berjalannya waktu pendidikan dianggap mampu untuk 

mengembangkan, memperbaiki dan membentengi moral. Merealisasikan ajaran 

agama Islam dan manusia dapat memiliki nilai dan pedoman hidup 

menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. 

Gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam mengembangkan 

ajaran Islam di Kel. Benteng Kec. Baranti Kab. Sidenreng Rappang merupakan suatu 

upaya dalam merealisasikan nilai-nilai dakwahnya. Gerakan dakwah anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf bukan hanya pada wilayah mimbar, lebih daripada itu beliau juga 

memiliki aktivitas dakwah dalam partai politik dan pendidikan. 

Adapun gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh Anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf yaitu: 

a. Gerakan dakwah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sebagai Ulama/Qadhi 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf di usianya yang ke-22 tahun, setelah 

belajar di Mualimat Ulya, beliau telah menjadi seorang Qahdi yang menggantikan 

mertuanya Anregurutta KH. Syekh Ahmad Jamaluddin yang sebelumnya menjabat 

sebagai Qadhi pertama di Sidenreng Rappang, jabatan sebagai Qadhi benar-benar 

dimanfaatkan untuk memberikan dakwah dan pencerahan bagi masyarakat luas 

terutama di masyarakat Bugis Sidenreng Rappang. Sebab otoritas keagamaan 
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berada pada genggamannya. Dengan kearifan yang tinggi, diramu dengan metode-

metode dakwah yang disesuaikan dengan kondisi zaman membuat Anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf dicintai dan dihormati oleh Raja.
27

 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf adalah sosok figur ulama yang dapat 

menyatukan ummat walaupun terdiri dari berbagai organisasi dan mazhab yang 

berbeda-beda. Ketika menjabat sebagai ketua MUI Sul-Sel pada tahun 1985-1995, 

beliau melahirkan magnum opus-nya, berupa karya tulis yang mencerminkan 

bahwa dirinya memang ulama mujtahid berupa tafsir Al-Qur‟an dalam bahasa 

bugis yang terdiri dari 11 jilid, ini adalah kitab tafsir berbahasa daerah yang kedua 

lengkap 30 juz, setelah milik Anregurutta Daud Ismail, keduanya merupakan 

alumni MAI Sengkang dan murid Anregurutta KH. Muhammad As‟ad Al-Bugisi. 

Sebelumnya, pada tahun 1949, pernah juga menghasilkan karya berjudul Al-

Khotbah al-Minbariyah, dan pada tahun 1953 beliau menghasilkan Fiqih 

Muqaranah.
28

 

Anreguruttta KH. Abdul Muin Yusuf merupakan tokoh ulama yang unik, 

beliau memiliki tiga kemampuan dalam menjalankan misi keagamaan di tengah 

masyarakat, yaitu Articulation, Documentation, dan Organizing. Anregurutta 

menyampaikan gagasan-gagasan dan ide-ide besarnya dengan bahasa yang balligh 

dan mudah dipahami. Beliau sangat terkenal sebagai muballigh atau ahli pidato 

yang mampu membangkitkan gairah audiens dalam menyimak setiap kalimat yang 
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muncul dari bibirnya. Bahkan kritikan-kritikan yang beliau sampaikan kepada 

audiens dapat diterimanya dengan baik tanpa merasa tersinggung.
29

 

Alasan mengapa anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dapat diterima 

pendapat atau pesan dakwahnya oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten 

Sidenreng Rappang adalah beliau tidak pernah memberikan tanggapan tanpa dasar 

yang kuat, disampaikan dengan bahasa yang bijak dan tidak mudah menyalahkan 

pendapat orang lain. Sekilas uangkapan anregurutta mengenai persoalan men-jahar-

kan bismillah ketika membaca al-Fatihah “saya mengikut pada pendapat imam 

Syafi‟I, namun saya tidak berani menyalahkan pendapat imam yang lain, karena 

ilmu yang dimiliki para imam mazhab tersebut jauh lebih tinggi dari pada saya”. 

Perkataan beliau dapat dipahami sebagai suatu usaha dalam memberikan 

pemahaman kepada jamaah, bahwa menganut satu mazhab atau paham aliran bukan 

sebuah kewajiban. Akan tetapi, hal yang sangat penting adalah, bagaimana 

menyatukan ummat dalam satu pemahaman aqidah yang dilaksanakan secara murni 

dan konsekuaen berdasarkan Al-Qur‟an dan hadist.
30

 

Bahkan beliau juga dikenal dengan ketegasan serta kecermatannya dalam 

memutuskan perkara, ini dilihat dari umgkapan H.M. Ali Ngampo dosen 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang paling berkesan pada 

diri anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf memiliki keikhlasan, dimana beliau 

berceramah tidak mengharapkan imbalan atau amplop dari jamaahnya. Bahkan 

setiap pengambilan keputusan, semua diperhitungkan secermat mungkin sehingga 
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keputusan serta langkah yang putuskan mampu diterima semua kalangan tanpa 

pertentangan. Fatwa-fatwanya sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan pada 

satu golongan dengan merugikan golongan lain, meskipun secara kultutal beliau 

cenderung pada idiologi Syafi‟iyah.31 

Selain itu, anregurutta juga adalah seorang dai yang luar biasa. Beliau 

memiliki corak tersendiri bahwa bisa dikatakan memiliki mazhab tersendiri dalam 

dunia dakwah. Karena sampai hari ini meskipun secara fisik beliau telah tiada, 

tetapi corak retorika dan logika (mantiq) dalam berdakwah masih ada. Hal ini 

disebabkan karena para muridnya memperaktekkan model dakwah secara alamiah. 

Bahwkan pada era yang akan datang, corak dakwah anregurutta masih akan tetap 

eksis dan terpelihara. 

Dengan kemampuan Documentation, beliau tidak seperti ulama-ulama atau 

tokoh-tokoh lain yang hanya mampu berbicara dan berpidato, tetapi beliau juga 

mampu mendokumentasikan gagasan-gagasannya dalam bentuk buku dan 

beberapa kitab. Dengan kemampuan Organizing, beliau sebagai aktivis pergerakan 

masyarakat mampu mengelolah dan memanage organisasi. 

Keunggulan anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam bidang dakwah 

mampu diserap dan dicerna oleh semua lapisan masyarakat, baik dari golongan 

awam sampai golongan kelas atas (khawashul Khawas). Dilihat dari sudut 

pandang keilmuan, dakwah anregurutta itu lengkap dari sudut ontologi dan 

epistemologi, bahkan aksiologinya terukur dikarenakan orang lain langsung bisa 

memperaktekkannya. Dalam berdakwah, gurutta betul-betul meletakkan prinsip 
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Rahmatan Lil „alamin (kasih sayang bagi semesta), dan itu sangat sesuai dengan  

hadis khatibun nas ala qadri „uqulihim (sampaikanlah kepada orang sesuai 

dengan kemapuan akalnya). Dan hal itu bisa dilihat dari ceramah-ceramah yang 

disampaikan oleh anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf yang masih ada sampai 

sekarang. Meskipun disampaikan dengan bahasa bugis, ceramahnya mampu 

diterima karena didasari oleh pengkajian ilmuan, dan mampu disampaikan 

dengan bahasa bugis yang fasih dan mudah dipahami.
32

 

b. Gerakan dakwah  Anregrutta KH. Abdul Muin Yusuf sebagai Tokoh Politik 

Pada tahun 1954 Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf memutuskan untuk 

masuk hutan bergabung dengan Qahhar Muzakkar di bawah bendera DI/TII. 

Secara otomatis, MTI berhenti beroperasi. Alasannya Anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf bergabung dengan DI/TII sangat mendasar, kekacauan politik akibat 

Sukarno merangkul PKI dalam pemerintahannya.
33

 

Selama masuk hutan bersama DI/TII, Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

pada tahun 1961 pernah menjabat sebagai Hakim Agung, dalam perjalannnya 

terjadi persaingan kekuasaan sesama elit DI/TII, khususnya antara Qahhar 

Muzakkar dengan Bahar Mattaliu. Dengan konflik internal yang meruncing antara 

dua pembesar secara langsung membawa petaka antar sesama, bahkan terjadi 

peran fisik dari kedua bela pihak. Di saat terjadi perang antara kedua bela pihak, 

lalu muncul amnesty dari Presiden Sukarno bagi para anggota DI/TII yang ingin 

kembali bergabung dalam pengkuan NKRI. Saat itu, Mattaliu dan pasukannya 
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meminta fatwa kepada Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, apakah akan 

melanjutkan pejuangan mengangkat senjata di hutan dalam wadah DI/TII yang 

juga sedang konflik sesama atau menerima amnesty dari pemerintah RI yang 

ditawarkan Presiden Sukarno, Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf menfatwakan 

bahwa lebih baik menerima tawaran dari pemerintah RI yang mudharatnya lebih 

ringan daripada melanjutkan perjuangan di tengah hutan. Nampaknya keputusan 

ini merujuk pada kaidah Ushul Fiqih “akhaffu al-dhararain” jika dua masalah 

terpaksa dihadapi maka lebih baik memilih masalah yang lebih ringan. Peristiwa 

ini berlaku pada tahun 1969, tahun dimana Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

kembali dalam dekapan Ibu Pertiwi.
34

 

Pada saat yang sama PKI sudah dibubarkan maka Anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf kembali membenahi lembaga pendidikannya yang pernah beliau rintis 

yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Namun, tidak hanya menjadi pendidik, tapi 

beliau juga terjun dalam politik praktis dengan memilih Partai Nahdhatul Ulama 

sebagai kendaraannya, pilihannya itu membawanya menjadi anggota DPRD 

Sidenreng Rappang wakil dari Partai NU tahun 1971. Masa orde baru, beliau 

bergabung dengan partai Golkar, beliau berperan sebagai Pembina dan sama sekali 

tidak berniat duduk sebagai anggota legislatif sebagaimana yang pernah beliau 

lakukan pada partai NU. Keberadaannya di Golkar murni sebagai strategi dakwah 

yang sangat baik. Ketika ditanya, kenapa beliau bergabung dengan Golkar, maka 

beliau menjawab bahwa dalam partai berlambang pohon beringin itu banyak anak-

anaknya yang perlu dijaga, diayomi dan dibina agar tidak salah jalan dan tetap 
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memperjuangkan kebenaran. Bahkan, saat ditawari sebuah mobil dinas sebagai 

fasilitas khusus dari jabatannya sebagai Pembina Golkar, beliau menolak, 

cukuplah ini menjadi bukti bahwa keberaannya di partai penguasa Orde Baru itu 

hanya demi kepentingan dakwah.
35

 

c. Gerakan dakwah Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam Pendidikan 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dimata masyarakat dikenal sebagai 

sosok yang memberikan pencerahan yang bijak pada masyarakat dan masayarakat 

juga sangat kagum dengan penyajian serta ajaran yang disampaikan beliau, karena 

apa yang dilakukan beliau bisa membuat ajaran Islam dan pendidikan bisa 

berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Benteng dan kota 

Rappang.
36

 

Awal gerakan dakwahnya di lihat setelah anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf setelah menyelesakan kuliahnya di Madrasah Al-Falah pada jurusan 

perbandingan mazhab,tepatnya pada tahun 1949, beliau lansung mendirikan 

Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Sekolah ini berkembang pesat dalam tempo 

yang cukup singkat, sayang hanya bertahan lima tahun.
37

 

Pada masa orde baru, Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf mendirikan 

Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) yang masih eksis sampai saat ini. 

Selanjutnya, alumni Darul Falah ini mendirikan sekolah Menengah Islam (SMI) 

yang dalam perjalanannya berubah menjadi Sekolah Guru Islam (SGIA), 
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kemudian menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA), dan berubah menjadi Sekolah 

Persiapan IAIN (SP-IAIN), hingga pada tahun 1974, SP-IAIN di tutup.
38

 

Pada tahun 1974, Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf tidak kehabisan cara 

untuk mendirikan wadah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mencetak warga 

Negara yang shaleh dan beradab. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Urwatul 

Wutsqa di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tepatnya di Kel. Benteng Kec. 

Baranti pada tahun 1974 sebagai awal dakwahnya. Pondok Pesantren Al-Urwatul 

Wutsqa didirikan di Kel. Benteng tidak hanya berdasarkan kemaun anregurutta 

semata, tetapi di tinjau dari beberapa faktor keadaan masyarakat, dimana 

masyarakat Kel. Benteng masih memiliki pemahaman animisme (kepercayaan 

terhadap benda-benda yang disakralkan) dan masih membutuhkan pendidikan.
39

 

Beliau memilih Kel. Benteng sebagai lokasi pendirian pesantren Urwatul 

Wutsqa merupakan suatu strategi dalam berdakwah dengan tujuan menghapuskan 

kepercayaan animisme masyarakat Kel. Benteng dan menggantikannya dengan 

kepercayaan aqidah sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirnya lembaga Pondok 

Pesantren Urwatul Wutsqa di Benteng membuat masyarakat secara perlahan 

mengalami perubahan dari segi berpikir dan konsep kepercayaan.
40

 

Terbentuknya Pesantren Al-Urwatul Wutsqa menjadi wadah baru bagi 

siswa SP-IAIN yang belum selesai saat ditutup oleh pemerintah, dilebur menjadi 

santri ke dalam Pondok Pesantren Al-Urwatul Utsqa. Pondok yang awalnya hanya 

terdiri dari bangunan bambu itulah beliau pernah berkata “di Pondok inilah saya 
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ingin mewakafkan sisa hidup saya”. Perkataan itu beliau telah buktikan dengan 

menunjukkan komitmennya sebagai ulama pendidik yang hidup berbaur dengan 

santrinya. 

Pondok Pesantren Urwatul Utsqa adalah salah satu lembaga pendidikan 

Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan dan 

pembinaan generasi muda di Sulawesi Selatan khususnya di Kel. Benteng Kec. 

Baranti Kab. Sidenreng Rappang, baik pada masa kepemimpinan Anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf maupun generasi pelanjutnya. Tingginya minat masyarakat 

untuk mengirim anaknya ke Pesantren Al-Urwatul Utsqa karena dinilai lembaga 

pendidikan ini mampu menjawab tantangan zaman dengan mengikuti kebutuhan 

generasi pada zamannya. Adapun kurikulum yang digunakan di Pesantren ini 

adalah merujuk pada kurikulum Departemen Agama dan dipadu dengan kurikulum 

khusus pesantren, termasuk kelas-kelas halaqah dengan menggunakan kitab-kitab 

tertentu, seperti kitab Fiqih karya Ibn Rusyd, bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul 

Muqtashid, diajarkan pula Hadits Arbain An-Nawawi, dan kitab-kitab klasik karya 

ulama Muktabar lainnya. Kini alumni Pesantren Al-Urwatul Utsqa bertebaran di 

berbagai daerah dan berkiprah di berbagai rana kehidupan, menebarkan kebenaran, 

melanjutkan cita-cita Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf.
41

 

Dakwah yang dilakukan anregurutta berkembang pesat, dimana dilihat dari 

perkembangan dan kejayaannya Pondok Pesantren Urwatul Wutsqa ini tahun awal 

berdirinya tahun 74 sampai 90-an. Awal tahun 2010 sudah mulai berkembang 

kembali mencapai 1200 santri artinya bahwa perkembangan dakwah dari 
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anregurutta sangat berkembang sekali dan dua tahun ini pondok pesantren 

menolak santri sekitar 100-an itu sebenarnya bisa dikatakan suatu keberhasilan 

untuk anregurutta. Rata-rata masyarkat Ajattapareng seperti Sidenreng Rappang, 

Pinrang, Parepare memilih Pondok ini sebagai tempat pendidikan dimana yang 

melatar belakangi adalah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf telah dikenal di 

Sidenreng Rappang dan sekitarnya.
42

 

Gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf merupakan suatu uapaya 

dalam memberikan pemahaman ajaran agama Islam kepada masyarakat. Pendidikan 

sebagai media dakwah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat sekaligus langkah 

awal dalam membentuk generasi muda yang Islami. Adapun keterlibatan anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf dalam dunia politik bisa dikatakan sebagai upaya 

menyebarkan ajaran agama Islam melalui panggung kekuasaan dan keteladanan. 

 

D. Penerimaan Masyarakat terhadap Pesan-Pesan Dakwah KH. Abdul Muin 

Yusuf di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Pesan dakwah merupakan apa yang disampaikan di dalam proses kegiatan 

dakwah. Secara umum, pesan dakwah dapat diartikan sebagai gambaran kata-kata 

atau pikiran manusia yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Dalam hal ini pesan 

dakwah memiliki dua aspek, yaitu isi pesan (the content of the message) dan lambang 

(symbol). Isi pesan adalah pikiran, sedangkan lambangnya adalah kata-kata atau 

bahasa. Tanpa bahasa, pikiran sebagai isi pesan tidak mungkin didakwahkan. Oleh 

karena itu bahasa melekat pada pikiran dan akhirnya diucapkan dalam bentuk kata-

kata. Kata-kata tersebutlah yang disebut sebagai pesan dakwah. 
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Pesan dakwah juga berhubungan dengan persepsi yang diterima oleh 

seseorang. Persepsi dapat diartikan sebagai proses aktif yang diciptakan dari hasil 

kerjasama antara sumber (pengirim pesan) dengan penerima pesan, pembicara dengan 

pendengar, atau penulis dengan pembaca. Seseorang menafsirkan makna suatu pesan 

tidak hanya sekedar makna saja, melainkan tergantung pada perasaan dan pemikiran 

penerima pesan. Sedangkan perasaan dan pemikiran dibangun di atas lingkungan 

sosial dan budaya yang berbeda-beda. Secara otomatis, masing-masing penerima 

pesan akan menerima pesan dengan berbeda-beda. Kata-kata yang diucapakan 

sebagai bentuk pesan dakwah tidak mengandung makna, tapi manusia sendirilah yang 

menciptakan makna dari kata-kata tersebut. Adanya perbedaan perasaan dan 

pemikiran menyebabkan terjadinya penerimaan pesan yang berbeda-beda. Jadi, harus 

ada kesepakatn antara penerima dan pengirim pesan supaya proses dakwah dapat 

terjadi.
43

 Disinilah letak komunikasi yaitu saat ada kesepatan antara pengirim pesan 

dan penerima pesan sehingga pesan dapat tersampaikan. 

Pesan dakwah merupakan pesan dalam pokok-pokok ajaran Islam. Endang 

Saifudin Anshari membagi pokok- pokok ajaran islam dalam tiga hal, yaitu Aqidah, 

meliputi Iman kepada Allah SWT, Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah SWT, iman 

kepada Kitab-kitab Allah, iman kepada rosul-rosul Allah dan iman kepada Qadha 

dan qadar. Syariah, meliputi ibadah dalam arti khas (thaharah, sholat, as- shaum, 

zakat dan haji) dan muamalah dalam arti luas (al-qanun-al- khas/hukum perdata dan 

al-qanun-al‟am/hukum publik) dan Akhlak, meliputi akhlak kepada al khaliq (Allah) 
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dan makhluk (manusia dan non manusia).
44

 Ketiga pokok tema tersebut merupakan 

tema yang menjadi rujukan pesan dakwah. 

Abdul Basit dalam bukunya Filsafat Dawah menyebutkan bahwa karakteristik 

umum dari pesan dakwah yakni pesan yang disampaikan adalah pesan kebenaran dan 

perdamaian, tidak bertentangan dengan nilai- nilai universal dan selalu menghargai 

perbedaan.
45

 Jadi, bisa dikatakan bahwa, apapun yang disampaikan dan menyebabkan 

seseorang berubah perilakunya menjadi baik merupakan kategori pesan dakwah. 

Dilihat dari biografi anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf, dari sekian 

banyaknya aktivitas yang dilakukannya ataupun amanah yang diberikan kepada 

beliau, baik itu sebagai pendidik, politisi, ulama maupun sebagi seorang dai‟, tentu 

meberikan sebuah kesan atau pesan terhadap orang-orang terdekat ataupun 

masyarakat yang pernah bertemu maupun mendengarkan beliu, dari hasil penelitian 

yang dilakukan maupun informasi-informasi yang terkait dengan anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf, maka daripada itu peneliti merangkum beberapa pesan dakwah 

yang sempat beliau sampaikan, baik dari tindakan maupun dalam segi penyampaian, 

yaitu: 

1. Pesan Dakwah dalam Aspek Politik 

Aktivitas dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf bukan hanya terbatas 

pada mimbar masjid saja, tetapi juga berlangsung kedalam dunia politik sehingga 

anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf memberikan pencerahan terhadap setiap orang 

yang bergelut di dunia politik terutama kepada orang-orang terdekatnya, bahkan 

dalam ceramahnya beliau, dengan ungkapan “ammula-mulanna maega mubba‟ 
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permasalahan okko agamae nasaba engkana politi‟. perbedaan pendapa‟e rilalenna 

agamae nassabari politik mancaji asolangengngitu rilalenna agamae” dilain sisi 

anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf juga menyampaikan “accamali-maliko naikiya 

aja mumali”, ungkapan ini sering diungkapkan oleh anregurutta. 

Sebagai seorang yang memiliki status sebagai seorang ulama yang memiliki 

otoritas dalam agama Islam justu bergelut didunia politik. Hal ini menjadi sesuatu 

yang banyak memunculkan pandangan-pandangan yang kontropersi terhadap 

anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf pada saat itu. 

Namun seperti yang dijelaskan oleh Ustad. Imran, ungkapan “accamali-

maliko naikiya aja mumali”, ungkapan ini adalah sebuah konsep yang universal 

dalam setiap aspek kehidupan anregurutta, apapun yang dilakukan oleh anregurutta 

maka prinsip inilah yang selalu diingatnya. Anregurutta bergelut di dunia politik 

bukan dikarenakan kepentingan pribadinya melaingkan kepentingan ummat. Hal ini 

bisa dibuktikan dengan berdirinya pondok pesantren Urwatul Wutsqa sampai 

sekarang, bukan sebagai warisan anregurutta kepada keluarganya melainkan 

anregurutta menganggap bahwa pesantren itu adalah amanah bukan warisan. Pimpina 

pondok pesantren Urwatul Wutsqa sekarang ini bukanlah dari keluarga anregurutta 

melainkan orang lain.
46

 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Prof. Dr. Hamka Haq pada pidato 

pengukuhan guru besarnya, “saya banyak belajar pada anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf, baik dari segi kepribadian maupun dari segi keilmuannya. Beliau sangat 

konsisten menjalankan independensinya sebagai seorang ulama dalam artian tidak 
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didikte dan dikontrol oleh pemerintah.
47

 Hal ini bisa dilihat dari perlawanan 

anregurutta terhadap Soekarno pada saat Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

memutuskan masuk hutan bergabung dengan tentara DI/TII, sebagai bukti kritikan 

terhadap pemerintah tentunya. 

Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa, pandangan masyarakat terkait 

persoalan politik pada saat anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf bergelut di dunia 

polilik memberikan kesan yang penuh dengan prokotra. Pada saat itu masyarakat 

banyak dipengaruhi oleh praktek politik praktis dan dipengaruhi oleh pandangan-

pandangan masyarakat yang menganggap bahwa ulama yang berpolitik tidaklah etis 

atau pantas, sehingga menyebabkan pandangan-pandangan terhadap anregurutta 

terkadang terkesan negatif. 

Menanggapi hal tersebut peneliti mengutip pendapat dari seorang ulama, 

yaitu; Hasan al-Banna tentang politik sebagai bahagian yang tidak boleh terpisahkan 

daripada Islam. Beliau menyatakan dengan jelas, ”Sesungguhnya seorang muslim 

belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang ahli politik, 

mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada 

persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan 

perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya”.
48

 

Hasan al-Banna menjelaskan dengan berbagai-bagai bukti yang kuat bahwa 

Islam datang dengan membawa ajaran politik untuk membahagiakan umat manusia 
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secara keseluruhan. Hasan al-Banna menjelaskan bahwa pemisahan agama daripada 

politik adalah virus yang dikirim daripada negara Barat, mereka telah 

menyebarkannya kepada para pemimpin dunia. 

Mengenai kaitan antara Islam dengan politik dan bagaimana sikap seorang 

muslim terhadapnya beliau berpendapat bahwa, ”Politik adalah sesuatu hal 

memikirkan tentang persoalan-persoalan dalaman maupun luaran ummat”, Makna 

daripada dalaman politik beliau menjelaskan, ”Mengurus persoalan kenegaraan, 

menjelaskan fungsinya, membentangkan kewajipan dan hak-haknya, melakukan 

pengawasan terhadap para penguasa yang kemudian ditaati apabila melaksanakan 

kebaikan dan dikritik atau diperbetulkan jika melakukan kesalahan.”
49

 

Melihat dari semua permasalahan diatas, menunjukkan bahwa Hasan al-Banna 

adalah orang yang berusaha meletakkan fungsi politik yang bersih dan benar sesuai 

dengan ajaran Islam. Seperti yang telah dilakukan oleh anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf merupakan suatu konsep membawa ajaran agama Islam kedalam politik atau 

dengan bahasa lainnya, menjadikan politik sebagai media dalam berdakwah. Maka 

dalam pesan dakwah yang disampaikan anregurutta “accamali-maliko naikiya aja 

mumali” adalah susatu pesan yang diberikan anregurutta, memiliki makna kehati-

hatian dalam berpolitik.  

Sebagai kesimpulan Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf mengisyaratkan 

kepada kita politik atau kekuasaan adalah tempat strategis dalam menyampaikan 

dakwah ataupun merubah keadaan ummat menjadi lebih baik. pada saat yang sama, 

Kesalahan dalam berpolitik merupakan kesalahan pribadi yang menjadikan politik 
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sebagai media dalam memperkaya diri sehingga politik berpotensi merusak atau 

memunculkan perpecahan dikalangan ummat. Permasalahan inilah yang mencoba 

dijawab oleh anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dengan melibatkan dirinya sebagai 

contoh praktek politik seorang ulama dan menggambarkan bahwa politik atau 

kekuasaan adalah media dalam menyebarkan ajaran agama Islam. 

2. Pesan Dakwah dalam Aspek Aqidah 

Sehubungan dengan pesan dakwah yang menjadi objek kajian dalam 

penelitian ini dan dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, Ustad. 

Wahidin Ar-Raffany mengungkapkan, kondisi masyarakat benteng sebelum 

anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sebelum mengembangkan dakwah dan 

pendidikan di Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Masyarakat masih 

menganut kepercayaan aminisme dimana menganggap bahwa pohon-pohon tertua 

atau pohon besar sebagai tempat ritual, dimana tiap malam jum‟at mereka membawa 

telur-telur dan daun siri kepohon tersebut. Sehingga anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf memberikan upaya meluruskan keyakian masyarakat tersebut dengan ajaran-

ajaran Islam. Inilah salah satu latar belakang anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

mendirikan pondok pesantren Urwatul Wutsqa Benteng sebagai solusi dalam 

memberikan pemahaman agama kepada masyarakat.
50

 

3. Pesan dakwah dalam Akhlak 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf sering menyampaikan pesan kepada 

santri dan masyarakat sebuah hadis yang menjadi salah satu pegangan hidup dalam 

menjalani kehidupannya sampai akhir hayatnya yaitu “sebaik-baik orang di antara 
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kamu adalah orang yang paling banyak bermanfaat terhadap sesamanya”(H.R. 

Bukhary dalam Kitab Muwafi Jamiu‟l Hadist Juz 4 No. 1140 h. 365)
51

 hadist ini 

sering disampaikan dan diamalkan beliau dalam kehidupannya. 

Anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf pada saat menyampaikan pengajian di 

Masjid, beliau tidak pernah mengajak murid atau masyarakat untuk fanatik pada 

salah satu mazhab. Beliau sering menyampaikan ”Attuntu paddissengeng mokko 

mbo‟ nakarena Puang Allataala. De‟ to wakkada okkokoe”, maksud dari ungkapan 

beliau (tuntutlah ilmu semata-mata karena Allah SWT. Dan saya tidak akan 

memerintahkan pada kalian untuk mengikuti salah satu mazhab).
52

 

Pada tahun 1982, anregurutta melepas alumni yang akan melanjutkan studi 

ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, beliau berpesan kepada alumni yang akan 

berangkat “Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya di negeri orang. Jika diibaratkan 

ilmu itu emas, bawalah emas batangan pulang ke kampung halaman, jangan 

membawa cincin atau kalung !”. maksud dari ungkapan beliau adalah cincin dan 

kalung dibaratkan sebuah aliran atau golongan, sedangkan emas batangan ibaratnya 

suatu ilmu yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh berbagai golongan mazhab 

dan aliran.
53

 

Dalam hal ini, anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf mengambil peran sebagai 

orang tua atupun pendidik yang salalu memberikan motivasi dan masukan terhadap 
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santrinya agar mampu menimbah ilmu dan mengembangkan keilmuannya tanpa 

harus panatik terhadap golongan-golongan lain yang tidak berlatarkan ilmu yang 

sama. 

4. Pesan dakwah dalam Aspek Budaya Lokal 

Dari beberapa pesan-pesan yang disampaikan oleh anregurutta KH. Abdul 

Muin Yusuf, yang memiliki makna yang paling dalam yaitu pesan-pesan dakwah 

yang dituliskan dalam karyanya yaitu “akorang mabbasa ogi”, dalam tafsir ini bisa 

dilihat dari bahasa tafsir yang digunakan oleh gurutta adalah bahasa bugis. Tafsir 

bugis ini bisa dijadikan sebagai strategi dakwah dalam menyampaikan dakwah. 

Strategi ini seperti strategi dakwah yang dilakukan oleh Para Walisongo di tanah 

Jawa,dimana mereka menggunakan tradisi budaya sebagai media dakwah dan itu 

bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama masyarakat Jawa 

sampai sekarang ini. Sama halnya dengan masyarakat bugis selalu mendialokkan 

ajaran-ajaran agama dengan nuansa-nuansa lokalitas bugis, disini ajaran Islam 

dihadirkan dalam nuansa budaya bukan sebagai bentuk penghancuran budaya oleh 

ajaran agama. Justu budaya sebagai media dalam menyebarluaskan ajaran-ajaran 

agama. Masyarakat bugis banyak menganut paham Islam sunni dan mengikuti 

Mazhab Syafi‟i dan dilain sisi masyarakat bugis juga menerapkan adat-istiadat yang 

tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, atau dengan bahasa lain, tidak 

berbenturan dengan ajaran agama.
54

 

Dari sekian pesan-pesan yang disampaikan oleh anregurutta KH. Abdul 
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Muin Yusuf merupakan suatu jejak historis yang menandakan bahwa anregurutta 

merupakan seorang ulama yang dikenang olah masyarakat Sidenreng Rappang 

sebagi pendidik, politisi dan sebagai seorang ulama. Uangkapan-ungkapan 

masyarakat sering menyebutkan karakter dan keperibadian dari Anregurutta KH. 

Abdul Muin Yusuf memiliki karakter keulamaan yang tinggi, sebagai ulama 

moderat, ulama pluralis, pribadi terbuka dan komunikatif, seorang kutu buku, 

memiliki pengetahuan yang luas, berani mengambil sikap dan bertanggung jawab 

dalam konsekuensinya, dekat sekaligus kritik pada pemerintah, memiliki kasih 

sayang yang besar terhadap sesama, sangat memperhatikan bawahan, sederhana 

dalam kehidupannya, dan juga sebagai mediator konflik. 

Dari ungkapan diatas dapat dipahami, apapun yang menjadi kesan 

masyarakat terhadap anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf  baik dari pemikiran, 

gerakan serta kepribadian anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf merupakan pesan 

moral yang mengarahkan kepada kebaikan dan perkembangan beragama masyarakat 

Sidenreng Rappang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada 

bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian antara lain: 

1. Pemikiran dakwah KH. Abdul Muin Yusuf adalah dakwah Islam yang berisi 

ajakan yang baik menjauhi perbuatan yang buruk dan lebih mengutamakan 

persatuan ummat ditengah perbedaan tanpa kepanatikan terhadap golongan. 

Seruan tersebut disampaikan dengan bahasa lokal (Bugis), seperti yang 

ditorehkan dalam karyanya Tafsere Mabbasa Ogi (Tafsir Al-Muin). Dengan 

menggunakan pendekatan kearifan lokal  dalam berdakwah, maka anregurutta 

KH. Abdul Muin Yusuf memiliki konsep pemikiran dakwah Kultural dan 

menggunakan metode dakwah Bil-Kitabah atau Bil-Qalam (tulisan). Sedangkan 

gerakan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf mencakup beberapa aspek, 

yaitu; gerakan dakwah sebagai ulama (Qadhi), Tokoh Politik, sebagai sebagai 

Pendidik. 

2. Pesan-pesan dakwah Islam yang disampaikan anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf 

kepada masyarakat mengandung arti dakwah Islam secara lafdziyah atau harfiah. 

Maksudnya, dakwah Islam itu tidak saja tetapi juga menapilkan suatu sikap yang 

baik terutama dalam ucapan dan perbuatan terutama bersikap penuh kesopanan 

kepada para sasaran dakwah. Pesan-pesan dakwah anregurutta KH. Abdul Muin 

Yusuf terhadap masyarakat yaitu, pesan dakwah pada aspek politik, pesan 

dakwah pada aspek aqidah, pesan dakwah pada aspek syariah dan pesan dakwah 

pada aspek budaya lokal. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan mengetahui sejarah hidup anregurutta KH. Abdul Muin Yusuf dalam 

menjalankan dakwahnya di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat 

menjadi acuan dan pedoman bagi para penyampai dakwah dalam memberikan 

pemahaman ajaran-ajaran agama kepada masyarakat Indonesia. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pendukung 

dalam pengembangan ilmu-ilmu dakwah, baik pada kaum akademik, 

masyarakat dan peneliti itu sendiri. 
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