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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf dalam bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ` koma terbalik (di atas)` ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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2. Vokal  

Vokal dalam bahasa Arab sama dengan vokal dalam bahasa Indonesia yang 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u .َ.. يْ 

 Fathah dan wau au a dan u .َ.. وْ 

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فَعَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يَقوُْلُ  -

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan  h.  
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Contoh: 

طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl atau raudahtul atfāl 

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah atau al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِرُّ  -

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.  
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Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu    الرَّ

 al-qalamu   الْقَلمَُ  -

 asy-syamsu   الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلاَ  -    al-jalālu 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Ini hanya berlaku untuk 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak 

diawal kata dilambangkan dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئٌ  -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

8. Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata 

tertentu yang penulisannya sudah lazim dalam huruf Arab dirangkaikan dengan 

kata lain, karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn atau وَ إنَِّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn 
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مُرْسَاهَابِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ  -  Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Arab seperti apa yang berlaku 

dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn atau  الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ  -

 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm atau Ar-rahmān ar-rahīm الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya lengkap dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm اللهُ غَفوُْرٌ رَحِيْمٌ  -

مُوْرُ جَمِيْعًالأُ لِلهِّ ا -  Lillāhi al-amru jamī`an atau Lillāhil-amru jamī`an 

10. Tajwid 

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai pedoman 

tajwid. 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan dalam bahasa Arab adalah: 
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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) 

w.                    = Wafat tahun 

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

HR                   = Hadis Riwayat 

MA                  = Madrasah Aliyah 
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ABSTRAK 

Nama               :  Muhammad Arpin 

Nim                  :  80800221010 

Judul Tesis      :  PENGAJIAN FIKIH DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN  
                             BERAGAMA      DI      KECAMATAN       PASILAMBENA  
                             KABUPATEN     KEPULAUAN     SELAYAR    ( Kajian         
                             Komunikasi  Kelompok) 
 

Pokok masalah dalam tesis ini yakni pengajian fikih dalam pembinaan 
kehidupan bergama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 
dalam kajian komunikasi kelompok, dan fokus penelitiannya, yakni kajian 
komunikasi kelompok pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama. 
Adapun sub-sub masalahnya, yakni (1). Bagaimana model-model komunikasi 
kelompok pada pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama di 
Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar ? (2). Bagaimana bentuk-
bentuk aktivitas komunikasi kelompok dalam pelaksanaan pengajian fikih menuju 
terwujudnya kehidupan beragama yang ideal di Kecamatan Pasilambena 
Kabupaten Kepulauan Selayar ? (3). Bagaimana faktor-faktor pendukung dan 
penghambat komunikasi kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih 
dalam upaya pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena 
Kabupaten Kepulauan Selayar ? 

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan empat pendekatan, (1). 
Pendekatan komunikasi, (2). Pendekatan sosiologi, (3). Pendekatan paedagogis, 
(4). Pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan dalam memperoleh data 
yakni data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung), sedangkan 
metode pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yakni: (1). Library 
Research (riset kepustakaan) dengan mengumulkan data dengan membaca buku-
buku, majalah-majalah, (2). Field Research (riset lapangan) melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yakni daftar 
pertanyaan (pedoman wawancara), laptop, kamera, alat perekam, buku catatan, dan 
pulpen. Tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: (1). 
Reduksi data, (2). Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan 
data dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam 
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan 
member check. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Implementasi tiga model 
komunikasi kelompok, mulai dari model aksional (linear), model interaksional, dan 
model transaksional yang dikolaborasikan dalam pelaksanaan pengajian fikih 
dengan metode hiwar, ibrah, dan mauidha, telah menciptakan pembinaan 
kehidupan beragama yang efektif, harmonis dan menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. (2). 
Pelaksanaan tiga bentuk aktivitas komunikasi kelompok, mulai dari forum/ 
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ceramah, diskusi/tanya jawab, dan demonstrasi/praktek yang dikombinasikan 
dalam pelaksanaan pengajian fikih dengan cara bilhikmah, mau’izatul hasanah, dan 
mujadahbillati hiya ahsan, telah mewujudkan penyebarluasan dan peningkatan 
pemahaman keagamaan yang benar sesuai dengan nilai-nilai islam sehingga 
terwujud kehidupan beragama yang ideal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 
Kepulauan Selayar. (3). Maksimalisasi empat faktor pendukung komunikasi 
kelompok mulai dari dukungan pemerintah, motivasi masyarakat yang tinggi, 
pemateri yang profesional dan materi yang tepat/relepan, dan minimalisasi tiga 
faktor penghambat komunikasi kelompok mulai dari adanya perasaan malu/minder 
dalam pergaulan, adanya sifat gensi/egois/ingin menang sendiri dan kurangnya 
pengetahuan/ pemahaman agama yang dikomparasikan dalam pelaksanaan 
pengajian fikih dengan tekhnik persuasif, targhib dan tarhib, telah menghadirkan 
kehidupan beragama yang damai dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di 
Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.   

Implikasi penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yakni: (1). Dapat 
mengaktualisasikan beragam model komunikasi kelompok dalam upaya 
peningkatan dan pengembangan pembinaan kehidupan beragama yang ideal. (2). 
Dapat mengefektifkan dan mengembangkan beragam bentuk aktivitas komunikasi 
kelompok dalam upaya mempercepat terwujudnya kehidupan beragama yang 
paripurna. (3). Dapat mengenal beragam faktor pendukung dan penghambat 
komunikasi kelompok dalam upaya memperlancar proses pelaksanaan pembinaan 
kehidupan beragama yang damai dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup bermasyarakat sudah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan di 

dunia ini dan menjadi suatu keharusan, agar tercipta hubungan yang harmonis 

dengan mengesampingkan perbedaan baik dalam konteks individu maupun 

kelompok. Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, maka 

syarat utamanya adalah melakukan hubungan sosial melalui komunikasi dengan 

orang lain. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial, hendaknya selalu menjaga 

komunikasi yang baik dalam konsep individu maupun secara kelompok. 

Identitas pada suatu kelompok yang mengedepankan kepentingan karakter 

tertentu menjadi salah satu masalah sehingga memunculkan konsekuensi dengan 

adanya perbedaan pandangan pada suatu kelompok. Selain itu, latar belakang 

budaya terkadang juga menjadi salah satu penyebab adanya hubungan sosial yang 

kurang baik antar individu dalam kelompok. Permasalahan tersebut kemudian ada 

yang menjadikannya sebagai pembenaran dalm melakukan tindakan sehingga 

mengaburkan fakta bahwa manusia terlahir dengan membawa budaya, agama atau 

karakter sosial lainnya yang berbeda-beda. Hal tersebut kemudian bisa 

menimbulkan keributan dan pergesekan, bahkan konflik pada suatu kelompok. 

Salah satu faktor pendorong yang paling dominan timbulnya permasalahan sosial 

adalah adanya panatisme kelompok. 

Dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Pasilambena 

dalam memahami agama yang terlalu panatik sehingga tidak menerima paham atau 

pendapat selain pendapat kelompoknya. Hal inilah yang menimbulkan banyak 

pertentangan atau perselisihan, karena dari data awal menunjukkan ada beberapa 
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paham keagamaan di masyarakat. Setidaknya ada tiga kelompok besar paham 

keagamaan yang berkembang di Kecamatan Pasilambena, diantaranya 

Ahlussunnah Wal Jamaah (Opu Kali Rajuni), Jamaah Tabligh, dan Salafi Wahabi.. 

Adapun yang menjadi sumber-sumber perselihan diantaranya dalam pelaksanaan 

shalat, yaitu ada mensirkan bacaan basmalah dan ada yang membesarkan, ada yang 

sujud pakai tangan dahulu baru lutut dan ada yang lutut baru tangan, ada yang qunut 

dan ada yang tidak. Dalam peringatan hari - hari besar Islam juga menjadi sumber 

perselisihan, sebab ada yang melaksanakan dan ada yang tidak. Kegiatan takziah 

juga menjadi pertentangan sebab ada yang melaksanakannya dengan meriah dan 

makan-makan sementara yang lain tidak, dan masih banyak lagi yang lain.1 

Mengamati banyaknya perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, menurut 

analisis proses komunikasi kelompok yang dikemukakan Bale dalam Syukri 

Syamaun menggambarkan ada lima katagori penyebabnya, yaitu: 

1. Jika masing - masing anggota kelompok tidak saling memberikan informasi. 

yang memamadai, maka akan muncul persoalan komunikasi dalam 

kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya informasi yang 

disampaikan dengan jelas, lengkap dan tidak bertele-tele. agar tidak 

menimbulkan salah persepsi dan kesalahpahaman. 

2. Jika masing - masing anggota kelompok tidak saling memberikan pendapat, 

maka kelompok tersebut akan mengalami masalah evaluasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterlibatan setiap anggota kelompok dalam 

menyatakan pendapat dimuka forum, sangat penting. Tidak tertutup dan 

mengedepankan keterbukaan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan 

dikemudian hari. 

1Muhammad Arpin, S.Ag. Peranan Strategi Bimbingan Penghulu Dalam Meningkatkan 
Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Pasilambena (Jurnal, Pustaka Al 
Fauzan, 2018), h. 5 
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3. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan 

memberikan saran, maka kelompok itu akan mengalami masalah 

pengawasan. Hal ini menunjukkan pentingnya bertukar pikiran, saling 

bertanya dan memberi saran dalam kelompok, agar semua pendapat anggota 

kelompok dapat dikontrol dan diawasi. 

4. Jika masing - masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, 

maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Hal ini menunjukkan 

pentingnya musyawarah dan mupakat dalam kelompok. Tidak memaksakan 

kehendak pribadi dan selalu mengutamakan kepentingan kelompok. 

5. Jika tidak terdapat cukup dramatisasi dalam mengambil keputusan, maka 

akan muncul masalah ketegangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

mengambil sebuah keputusan dalam kelompok, pentingnya strategi 

komunikasi, diantaranya dramatisasi setiap permasalahan dengan cermat 

sebelum mengambil sebuah keputusan 

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa kelompok yang tertutup akan 

mengakibatkan banyaknya ketegangan dan pertentangan yang akan terjadi di dalam 

masyarakat. Ditambah dengan rendahnya pemahaman keagamaan masyarakat di 

Kecamatan Pasilambena semakin memperparah keadaan. Dalam sebuah 

wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Karumpa mengatakan bahwa 

dalam menjalankan pengajian di Dusun One Sawengka ada kelompok yang tidak 

senang dan merasa terganggu, sehingga melakukan provokasi dan intimidasi. 

Bahkan kata ustadz jiwanya sampai diancam mau dibunuh. Ditambahkan pula, ada 

salah seorang guru dari pesantren dari Maumere yang setiap bulan Ramadhan  

2 Syukri Syamaun, Analisis Proses Interaksi Antara Dai Dan Madu Pada Pengajian Mesjid 
Baitushsalihin Ulee Kareng Banda Aceh (Jurnal, Peurawi, http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index. 
php/peurawi, EISSN: 2598-6031 - ISSN: 2598-6023, Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 
2018), h. 5. 
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datang berdakwah sebulan penuh dan membawa bantuan alquran juga mendapat 

ancaman sehingga sejak tahun 2016 tidak pernah lagi datang sampai sekarang.3 

Fenomena perselisihan dan pertentangan keagamaan yang sering timbul 

dimasyarakat, apabila tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan akan 

menjadi malapetaka di negeri ini. Untuk itulah pemerintah dalam mengatasi hal 

tersebut menerbitkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yang 

melandasi arah pembangunan bidang agama. Dalam undang - undang ini 

dinyatakan bahwa arah pembangunan keagamaan masih memiliki kendala berupa 

tantangan yang harus dihadapi, antara lain : 

1. Belum optimalnya pendayagunaan potensi berbagai organisasi dan lembaga 

keagamaan dalam masyarakat. 

2. Masih perlu ditingkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dan 

pengetahuan keagamaan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. 

3. Masih terdapatnya kesulitan untuk mebina para penganut agama dan aliran 

kepercayaan agar tidak bersifat tertutup. 

4. Kekurangmampuan masyarakat untuk lebih memahami, mendalami dan 

menghayati, serta mengamalkan ajaran dan nilai-nilai agama.4  

Mengamati berbagai permasalahan di atas, mengacu pada paradigma Bale, 

yang menyatakan bahwa anggota kelompok dapat terbebas dari suasana tegang dan 

tertekan melalui metode kemunikasi bercerita atau mendramatisir. Para ahli 

komunikasi atau ilmu sosial lainnya percaya bahwa bentuk komunikasi sangat 

penting tidak hanya dalam mengurangi ketegangan, termasuk mempengaruhi  

3Hasdin Lakota (36) sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 
Kepulauan Selayar tanggal 5 April 2022. 

4Marsudi Utoyo. Akar Masalah Konflik Keagamaan Di Indonesia (Jurnal, Lex Librum, 
Vol. III, No. 1, Desember 2016), h. 367-376. 
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kualitas komunikasi dalam kelompok secara umum. Cerita yang sering dikisahkan 

atau dirilis secara berulang-ulang dalam suatu kelompok, akan membangun 

identitas bersama dalam kelompok.5 

Apabila didasarkan pada konsepnya Michael Burgoon dalam Yuliyanto 

Budi Setiawan, yang menyatakan bahwa komunikasi kelompok, sebagai suatu 

interaksi tatap muka diantara tiga orang atau lebih, dengan maksud atau tujuan yang 

telah diketahui oleh anggota seperti berbagi informasi, penjagaan diri dan saling 

memecahkan masalah, sehingga masing-masing anggota dapat mengingat 

karakteristik pribadi anggota yang lain secara lebih akurat.6  

Dengan demikian pengajian fikih yang mengadopsi model komunikasi 

kelompok dapat menjadi wadah yang tepat dalam menyelesaikan berbagai 

pertentangan paham keagamaan melalui pembinaan keagamaan yang komprehensif 

(kaffah).  

Keberadaan pengajian fikih di Kecamatan Pasilambena, membawa harapan 

baru dalam meningkatkan pembinaan kehidupan  beragama. Pengajian  fikih yang 

diprakarsai oleh Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Pasilambena menjadi 

agent of change dimasyarakat, membimbing menuju kehidupan yang lebih agamis. 

Masyarakat yang dimana menempatkan nilai-nilai agama sebagai dasar perubahan 

menuju masyarakat yang lebih taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera 

lahir batin.  

Upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kehidupan beragama 

secara eksplisit telah tertuang dalam rumusan-rumusan kenegaraan, antara lain 

Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-.  

5Marsudi Utoyo. Akar Masalah Konflik Keagamaan Di Indonesia, h. 345 

6Yuliyanto Budi Setiawan, Memahami Komunikasi Kelompok Dalam Pendampingan 
Korban Kekerasan Berbasis Jender  (Jurnal, Divisi Monitoring LRC-KJHAM, diakses 9 Januari 
2023 disitus http://research.umbc.edu/-korenman/wmst/crguide2.html), h. 6 
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undang lainya.  Di dalam Garis - garis Besar Haluan Negara 1999 ditetapkan bahwa 

salah satu misi pembangunan nasional adalah meningkatkan pengamalan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya 

persaudaraan umat beragama yang berahlak mulia.7  

Dan lebih dipertegas lagi dalam peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim, yang menyatakan bahwa 

Majelis Taklim (pengajian) mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Selanjutnya Majelis Taklim mempunyai 

tujuan antara lain membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak 

mulia,membentuk manusia yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan 

komprehensif, mewujudkan kehidupan agama yang toleran dan humanis.8 

Lahirnya perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut, 

menunjukkan besarnya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan problem-

problem keagamaan, ditambah adanya dukungan dari para tokoh agama dan tokoh 

masyarakat akan mempercepat terwujudnya kehidupan beragama yang ideal. 

Dari gambaran tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

tentang Pengajian Fikih Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tinjauan komunikasi kelompok. 

Bagaimana model komunikasi kelompok yang dipakai dalam pengajian fikih? 

Bagaimana bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok dalam pengajian fikih? 

Serta faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat kegiatan-

kegiatan komunikasi kelompok pada pengajian fikih? 

7Ratna Tri Setyaningsih, Analisis Peranan Kegiatan Majelis Taklim Jami’atul Muslimah 
Dalam Membina Pengamalan Ibadah Pada Ibu-ibu Di Kelurahan Klasaman Kecamatan Sorong 
Timur (Tesis. Universitas negeri Alauddin Makassar, 2014), h.3. 

8Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis 
Taklim  (Berita Negara Nomor : 1453). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, 

yang difokuskan pada kajian komunikasi kelompok terhadap pembinaan kehidupan 

beragama melalui pengajian fikih di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

2.  Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

deskripsi fokus dari penelitian ini adalah : 

a. Model-model komunikasi kelompok yang dipergunakan pada pengajian fikih 

dalam upaya membina kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena. 

Model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan 

proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan 

menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk perspektif 

komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi lebih 

sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. 

Model komunikasi diklasifikasikan ke dalam tiga jenis model komunikasi, yaitu 

model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi 

interaksional 9 

Model komunikasi yang telah disebutkan di atas, menjadi rujukan dalam 

penelitan ini. Dengan model-model tersebut diharapkan dapat mempercepat proses 

pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

9Ambar. Model-Model Komunikasi Menurut Para Ahli (Jurnal Pakar Komunikasi, Com, 
diakses di https://pakarkomunikasi.com/model-model-komunikasi, 2023). 
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b. Bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok dalam pelaksanaan pengajian 

fikih menuju terwujudnya kehidupan beragama yang ideal.  

Aktivitas komunikasi adalah proses dalam berkomunikasi yang merupakan 

semua kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh informasi. 

Aktivitas komunikasi akan menentukan efektifitas komunikasi. Tahapan-tahapan 

penting yang harus diikuti dalam sebuah aktvitas komunikasi, yakni mengenali 

Sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pengkajian tujuan pesan 

komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi. Bentuk-bentuk aktivitas 

komunikasi kelompok, yakni ceramah, Tanya jawab, demonstrasi, diskusi, team 

teaching, dan kerja kelompok.10 

Aktivitas komunikasi yang disebutkan di atas, menjadi rujukan dalam 

proses pelaksanaan komunikasi kelompok pada pengajian fikih dalam mewujudkan 

kehidupan beragama yang ideal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi kelompok dalam proses 

pelaksanaan pengajian fikih dalam upaya membina kehidupan beragama di 

Kecamatan Pasilambena.  

Analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi 

dimaksudkan untuk dapat mencari model dan bentuk aktivitas komunikasi 

kelompok yang tepat pada pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama 

yang harmonis. Mengenal lebih dekat faktor - faktor tersebut akan memaksimalkan 

pelaksanaan komunikasi kelompok. Faktor pendukung komunikasi, yaitu 

kesesuaian pesan yang disampaikan, adanya  feedback langsung, evaluasi pesan, 

dan media pengantar. Adapun faktor penghambat komunikasi, yaitu hambatan  

10Onong Ucjhana Effendy. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2009), h. 8 
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Semantik, hambatan status, serta hambatan kerangka berfikir.11 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi kelompok tersebut di 

atas, menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan komunikasi kelompok pada 

pengajian fikih dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pembinaan kehidupan 

beragama melalui pengajian fikih di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana pengajian fikih dalam pembinaan 

kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam kajian komunikasi kelompok? 

Adapun sub-sub pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana model-model komunikasi kelompok pada pengajian fikih dalam 

pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok dalam 

pelaksanaan pengajian fikih menuju terwujudnya kehidupan beragama  yang 

ideal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat komunikasi kelompok 

dalam proses pelaksanaan pengajian fikih dalam upaya membina kehidupan 

beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar? 

11Onong Uchjana Effendi. Ilmu Komunikasi,Teori dan Praktek (Bandung, Rosdakarya, 
2003), h. 18.  
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Judul yang peneliti akan teliti ini belum pernah diteliti oleh orang lain  

sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di 
Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar, mengenai pengajian fikih  

dalam pembinaan kehidupan beragama dalam kajian komunikasi kelompok.  

Peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap 

relevan yaitu : 

Penelitian yang berjudul “Komunikasi Kelompok (Studi Dialog Komunitas 

dalam Pengembangan Masyarakat di Perkotaan)” Oleh  Eko Wahyono mahasiswa 

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang yang 

meneliti pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang 

setara antar anggota komunitas menjadi hal yang penting untuk menjaga 

keberlangsungan komunitas. Proses komunikasi dan dialog yang dilakukan secara 

intens dan terus menerus ini dapat menjadi kekuatan dalam mengatasi hambatan 

serta pada akhirnya akan bergerak menuju kemajuan bersama..12 

Penelitian yang berjudul “Analisis Penghambat Komunikasi Kelompok 

Pada Dinas Kesehatan Dalam Kegiatan Sosialisasi Keluarga Berencana (Studi 

Kasus Di Pulau Gusung Bontang Utara)”. oleh Eka Purnama dkk, yang meneliti 

pada tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghambat komunikasi 

kelompok dalam bentuk bahasa yang digunakan oleh Dinas Kesehatan. Hambatan 

fisik yaitu kurangnya sarana transportasi dan kesiapan alat komunikasi yang 

digunakan. Hambatan semantik yaitu penggunaan bahasa daerah oleh masyarakat 

Gusung. Hambatan psikologis yaitu adanya rasa trauma dan rasa ragu dalam 

12Eko Wahyono,. “Komunikasi Kelompok (Studi Dialog Komunitas dalam Pengembangan 
Masyarakat di Perkotaan)” (Tesis Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah 
Tangerang, 2011). 
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mengikuti kegiatan Sosialisasi Keluarga Berencana.13 

Penelitian dengan judul “Analisis Komunikasi Kelompok Dalam 

Mengefektifkan Penggunaan Bantuan DAK Dan APBD Kota Manado Di 

Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang”.oleh Omega Tingkue, dkk.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penyampaian pesan dengan baik dan memakai 

bahasa yang dimengerti sehingga tidak terjadi miss communication antara pengurus 

dan anggota kelompok. Proses penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara 

transparan dan di saksikan langsung oleh badan penyuluh bantuan dan seluruh 

anggota kelompok nelayan..14 

Penelitian yang dilakukan Meilanny Budiarti Santoso, dkk., dengan judul 

“Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama 

Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran” 

dari UNPAD tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang 

terjadi di dalam kelompok kerja K3L mendorong terjadinya kerjasama diantara 

sesama karyawan K3L, sehingga hal tersebut mendukung proses penyelesaian tugas 

pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi 

dalam kelompok adalah karena adanya faktor personal yang dimaknai sebagai 

peran dari anggota kelompok dalam sebuah kelompok dan sangat besar 

pengaruhnya dalam ikut andil untuk memberi sebuah masukan dalam memecahkan 

sebuah masalah..15 

13Eka Purnama, dkk. “Analisis Penghambat Komunikasi Kelompok Pada Dinas Kesehatan 
Dalam Kegiatan Sosialisasi Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Pulau Gusung Bontang Utara)” 
(Jurnal Ilmu Komunikasi, 2018). 

14Tingkue, Omega, dkk. “Analisis Komunikasi Kelompok Dalam Mengefektifkan 
Penggunaan Bantuan DAK Dan APBD Kota Manado Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang” 
(Jurnal Omega Tingkue, dkk., 2017). 

15Santoso, Meilanny Budiarti, dkk. “Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong 
Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas 
Padjadjaran” (Jurnal Meilanny Budiarti Santoso, dkk., Program Studi Kesejahteraan Sosial, 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2018). 

11 



 

Penelitian yang dilakukan oleh Aswar Tahir, tentang “Analisis Strategi 

Komunikasi Kelompok dalam Pembinaan Mualaf di Kawasan Pegunungan 

Karomba oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang”. dari UNHAS Makassar 

Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, program pembinaan 

muallaf yaitu pembinaan mental, budaya, lingkungan dan keagamaan. Kedua, 

strategi komunikasi kelompok dalam pembinaan muallaf yaitu dengan kelompok 

pengajian, konsultasi syariah dan TPA untuk anak-anak. Ketiga, faktor pendukung 

strategi komunikasi kelompok dalam pembinaan muallaf yaitu adanya kerjasama 

dengan organisasi keagamaan, serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

Adapun faktor penghambat strategi komunikasi kelompok dalam pembinaan 

muallaf yaitu, hambatan fisik, hambatan budaya dan hambatan kerangka berfikir.16 

Berdasarkan Penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa kelima penelitian 

tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dan relevan dengan penelitian yang akan 

diteliti kali ini. Penelitian mengenai bagaimana sebuah model komunikasi melalui 

suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki hubungan erat terhadap pembinaan 

kehidupan beragama setiap individu, menjadi sebuah evaluasi terhadap aktivitas 

yang dilaksanakan efektif atau tidak efektifnya tindakan komunikasi pada sebuah 

kegiatan. 

Melalui penelitian terdahulu ini pula peneliti menjadi lebih paham tata cara  

penelitian kualitatif dan teknik menganalisa masalah yang akan diteliti. Selain 

itu.penggunaan teori dimasing-masing penelitian menunjukan bagaimana 

penelitian itu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dan sistematis. 

Dengan adanya penelitian terdahulu ini sangat berguna bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian sebagai bahan referensi peneliti namun tetap ada perbedaan  

16Aswar Tahir, “Analisis Strategi Komunikasi Kelompok dalam Pembinaan Mualaf di 
Kawasan Pegunungan Karomba oleh Kementerian Agama Kabupaten Pinrang”.(Tesis Aswar 
Tahir, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNHAS Makassar, 2020). 
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yang menjadikan penelitian ini sebagai karya ilmiah yang orisinil. Perbedaan yang 

sangat jelas terletak pada objek penelitian, variable, dan teori yang digunakan pada 

penelitian serta metode dan teknik menganalisa data. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tesis ini dimaksudkan agar para 

pembaca/peneliti dapat dengan cepat dan mudah memahami arah dari penelitian ini. 

Berikut akan dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian tesis ini, yaitu : 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah :  

a. Untuk menganalisis model-model komunikasi kelompok yang digunakan 

pada pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Untuk menganalisis bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok dalam 

pelaksanaan pengajian fikih menuju terwujudnya kehidupan beragama  

yang ideal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 

c. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan -

kegiatan komunikasi kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih 

dalam upaya membina kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena 

Kabupaten Kepulauan Selayar.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian tesis ini terbagi dua yaitu : 

a. Kegunaan Ilmiah 

Adapun kegunaan ilmiah dari penelitian tesis ini adalah : 
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1.  Dapat mengetahui dan memahami model-model komunikasi kelompok 

yang digunakan pada pengajian fikih dalam membina kehidupan beragama 

di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Dapat mengetahui dan memahami bentuk-bentuk aktivitas komunikasi 

kelompok dalam pelaksanaan pengajian fikih menuju terwujudnya 

kehidupan beragama yang ideal di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

3. Dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan 

penghambat aktivitas komunikasi kelompok dalam proses pelaksanaan 

pengajian fikih dalam upaya membina kehidupan beragama di Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dari penelitian tesis ini adalah : 

1. Dengan meneliti pengajian fikih dalam kajian komunikasi kelompok, 

maka dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih 

komprehensip tentang peranan dan fungsi komunikasi dalam suatu 

kegiatan. 

2. Hasil penelitian tentang pengajian fikih dalam kajian komunikasi 

kelompok, diharapkan dapat membantu para praktisi pendidikan dan 

akademisi dalam upaya meningkatkan kehidupan beragama. 

3. Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi para pembina pengajian fikih 

di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 

melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi dan kelompok merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia. Manusia takkan bisa hidup tanpa berkelompok atau 

bermasyarakat. Dan dalam sebuah kelompok untuk hidup harmonis dan mampu 

mewujudkan tujuan bersama, hanya dengan berkornunikasi yang baik antar anggota 

dalam kelompok, dengan menggunakan media atau saluran komunikasi. Dengan 

demikan dapat diartikan bahwa komunikasi dapat membentuk masyarakat atau 

komunitas yang terintegrasi dengan informasi, di mana setiap individu dalam 

masyarakat itu saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi menurut Muhammad Fajri 

Fauzan dalam Liliweri adalah sistem yang mengatur pengiriman pesan untuk 

ditanggapi oleh penerima, karena itu proses transmisi dari sebagian pesan yang 

berasal dari sumber harus dirancang menarik, sehingga mencapai tujuan akhir.1 

Dalam konteks hubungan atau interaksi, Onong Uchjana Effendy, 

menyebutkan bahwa komunikasi adalah  mekanisme yang menghubungkan antara 

manusia dan yang memperkembangkan semua lambung pikiran, bersama-sama 

dengan alat-alat untuk menyiarkan dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Ini 

mencakup ekspresi wajah, sikap dan grak gerik, suara, kata-kata tertulis, 

percetakan, kereta api, telegram, telepon, dan apa saja yang merupakan penemuan 

terakhir untuk menguasai ruang dan waktu.2 

1Muhammad Fajri Fauzan. Tinjauan Komunikasi Kelompok  (Tesis, UNIKOM, 2012), h. 
20.  

2Uchyana Onong Effendy, Komunikasi dan Modernisasi (Bandung : Mandar Maju, 2005), 
h. 11.  
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Secara paradigmatis komunikasi merupakan pola yang meliputi sejumlah 

komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai tujuan 

tertentu. Lasswell menjelaskan tentang adanya lima komponen yang terlibat dalam 

proses komunikasi, yaitu: 

1. Siapa, yakni pelaku komunikasi pertama yang mempunyai inisiatif atau 

sumber.  

2. Mengatakan apa, yakni isi informasi yang disampaikan.  

3. Kepada siapa, yakni pelaku komunikasi lainnya yang dijadikan sasaran 

penerima.  

4. Melalui saluran apa, yakni alat atau saluran penyampaian informasi.  

5.  Dengan akibat atau hasil apa, yakni hasil yang terjadi pada diri penerima.3 

Komunikasi dalam Al Quran tertulis dengan al bayan dan al qawl. Al 

Syaukani dalam Elliys Lestari Pambayun, mengartikan al bayan dan al qawl 

sebagai kemampuan berkomunikasi. Al bayan dan al qawl adalah kata kunci yang 

dipergunakan dalam Al-Qur’an untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi, 

khususnya dalam penyampaian pesan verbal.4 Allah swt. berfirman, dalam QS al 

Rahman /55: 4, sebagai berikut: 

   ŷُųَ
َّ
ŰŠَنَ ٱĵžَĸَ

ۡ
ů    

Terjemahnya : 

”Mengajarnya pandai berbicara”5 

Selanjutnya sebagai salah satu hal penting dan mendasar dalam kehidupan 

manusia adalah hidup berkelompok. Secara umum kelompok dapat diartikan 

3Riswandi, Ilmu Komunikasi (Jakarta : Graha Ilmu, 2009), h. 3. 

4Pambayun, Ellys Lestari. Communication Quotient-Kecerdasan Komunikasi dalam 
Pendekatan Emosional dan Spiritual (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 41 

5Kementrian Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya (PT. Sinergi Pustaka Indonesia : 
2012), h. 531 

16 



 

sebagai sejumlah orang yang mempunyai norma, nilai, dan tujuan yang sama, yang 

dengan secara sengaja dan juga teratur saling berinteraksi. Kelompok juga dapat 

berarti suatu kumpulan manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan pola 

interaksi yang nyata dan dapat membentuk satu kesatuan. 

George Casper Homans dalam Abi Asmana, menyebutkan bahwa kelompok 

adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu 

tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat 

berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Sementara menurut Marvin 

Shaw, kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat bertahan untuk suatu 

periode waktu yang relatif panjang, memiliki tujuan, dan memiliki struktur 

interaksi.6 

Dari Gambaran di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam sebuah 

kelompok minimal ada empat elemen penting, yaitu : 

1. Interaksi. Dalam kelompok interaksi merupakan faktor yang penting, karena 

melalui interaksi inilah, kita dapat melihat perbedaan antara kelompok 

dengan istilah yang disebut coact, yaitu sekumpulan orang yang secara 

serentak terikat dalam aktivitas yang sama, namun tanpa komunikasi satu 

sama lain. 

2. Waktu. Dalam kelompok mempersyaratkan interaksi dalam jangka waktu 

yang panjang, karena dengan interaksi ini akan dimiliki karakteristik atau 

ciri yang tidak dipunyai oleh kumpulan yang bersifat sementara. Jadi 

Sekumpulan orang yang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat, tidak 

dapat digolongkan sebagai kelompok. 

3. Ukuran. Dalam kelompok ukuran atau jumlah partisipan sangat  

6Abi Asmana, Pengertian Karakteristik Jenis Dan Fungsi Kelompok (Artikel Online, 
blogspot.com/2022). 

17 



 

menentukan. Dapat disebut kelompok kalau jumlah partisipannya 3 orang 

atau lebih. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota dalam 

suatu kelompok. Dalam berbagai studi tentang kelompok, ada yang 

memberi batasan 3 sampai 8 orang, ada juga yamg membatasi 3 sampai 15 

orang dan 3-20 orang. 

4. Tujuan. Dalam kelompok tujuan mengandung pengertian bahwa 

keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang menjadi 

anggota kelompok tersebut untuk dapat mewujudkan satu atau lebih 

tujuannnya.  

Dari berbagai gambaran di atas, maka dalam pandangan peneliti,  

komunikasi kelompok merupakan suatu studi mengenai komunikasi yang terjadi 

antara individu dalam kelompok yang dihubungkan dengan tujuan yang sama. 

Suatu komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi kelompok apabila dilakukan 

oleh dua orang atau lebih. Di dalam kelompok orang-orang saling berkomunikasi 

dan saling mempengaruhi satu sama lain, melakukan interaksi dengan tujuan 

tertentu, memiliki peran, dan berkomunikasi secara tatap muka. Maka dari itu 

komunikasi kelompok selalu melibatkan interaksi dan saling ketergantungan 

diantara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Michael Burgon dalam Sasa Djuarsa Sendjaja, menyebutkan bahwa 

komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna 

memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, 

pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat 

menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat.7 

Dari gambaran diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat empat elemen   

7Sendjaja Sasa Djuarsa, Modul Teori Komunikasi (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), Cet 
Ke-8, hlm 33.  
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penting dalam sebuah proses komunikasi kelompok yaitu : 

1. Interaksi tatap muka mengandung makna bahwa setiap anggota kelompok 

harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan dapat rnengatur 

umpan balik secara verbal maupun nonverbal dari setiap anggotanya. 

2. Partisipan dalam sebuah komunikasi kelornpok berjumlah antara tiga 

sampai 20 orang. Pertimbangannya, jika jumlah partisipan melebihi 20 

orang, maka kurang memungkinkan berlangsungnya suatu interaksi dengan 

baik dan setiap anggota kelompok tidak akan mampu melihat dan 

mendengar anggota lainnya.  

3. Tujuan komunikasi dalam kelompok akan memberikan gambaran tentang 

tipe identitas suatu kelompok. Kalau tujuan kelompok adalah berbagi 

informasi, maka komunikasi yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menanamkan pengetahuan. Dan kelompok yang memiliki tujuan 

pemeliharaan diri. Dan apabila tujuan kelompok adalah upaya pemecahan 

masalah, maka kelompok tersebut biasanya melibatkan beberapa tipe 

pembuatan keputusan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 

4. Kemampuan anggota untuk menumbuhkan karakteristik personal anggota 

secara akurat, mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok secara tidak 

langsung berhubungan satu sama lain, tujuan kelompok terdefinisikan 

dengan jelas, dan identifikasi setiap anggota dengan kelompoknya relatif 

stabil dan permanen. 

Komunikasi kelompok dalam Al Quran tertulis sebagai kata qaum dalam  

arti kelompok manusia yang hidup pada satu wilayah. Antara lain, Allah swt. 

berfirman, dalam QS Nuh /55: 2-3, sebagai berikut: 

  Ŵٌžِĸ ُŲّ ŋٞŽŊَِŵ űۡȲَُů żِّŵِمِ إźۡŪَٰɔَ 
َ

نِ  ,ĵَũل
َ
 ٱ أ

ْ
َ ٱ ŉُĸُȭۡوا َĬّ  َهُ ٱوźŪُ

َ
ȩّ  ِنźšُžŚِ

َ
 .وَأ
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Terjemahnya :  

Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan 
yang menjelaskan kepada kamu. (yaitu) sembahlah olehmu Allah, 
bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku"8 

Komunikasi pada surat Nuh ayat satu sampai tiga adalah komunikasi 

kelompok person to group yaitu komunikasi/seruan Nabi Nuh kepada kaumnya 

untuk menyembah Allah dan mengikutinya.9 

Dalam memahami kehidupan kelompok dengan segalah aktivitas 

komunikasi yang terjadi didalamnya yang begitu kompleks, dibutuhkan analisis 

kritis yang mendalam dan komprehensif. Johnson dalam Derry, menyatakan bahwa 

untuk dapat lebih memahami komunikasi kelompok ada tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengkajinya, yakni: 

1. Analisis interaksi. Analisis ini digunakan untuk menganalisis interaksi antar 

anggota kelompok, berapa banyaknya dan lamanya sebuah komunikasi, 

kepada siapa kita berkomunikasi, dan siapa yang menggerakan siapa dan 

dengan cara apa.  

2. Analisis hirarki komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah 

merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu orang saja yaitu hanya 

dari pihak komunikator dan tidak memberikan kesempatan kepada 

komunikan untuk memberikan tanggapan. Dan komunikasi dua arah adalah 

komunikasi yang berlangsung antara dua belah pihak dan ada hubungan 

timbal balik baik dari komunikator maupun komunikan.  

3. Analisis jaringan komunikasi, yaitu suatu langkah-langkah dalam 

menentukan siapa yang dapat berkomunikasi dan bagaimana komunikasi itu 

dilakukan baik secara langsung ataupun melalui anggota lain, sehingga  

8Kementrian Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, h. 123 

9Fitri Yanti, Ragam Komunikasi Dalam Al Quran (Jurnal Ilmu dakwah Dan 
Pengembangan Komunitas), h.18 
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dapat diterima antar anggota dalam kelompok. Terdapat beberapa tipe 

jaringan  komunikasi, diantaranya skema lingkaran, skema roda, skema Y, 

skema rantai dan skema semua saluran.10 

Untuk mengenal lebih mendalam dan komprehensif mengenai komunikasi 

kelompok, Roudhonah memberikan gambaran tentang karakteristik komunikasi 

kelompok, yaitu : 

a. Komunikasi Kelompok bersifat formal, dalam arti pelaksanaannya 

direncanakan terlebih dahulu, sesuai dengan komponen-komponennya. 

b. Komunikasi Kelompok terorganisir, yaitu orang-orang yang tergabung 

dalam kelompok mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing 

dalam mencapai tujuan. 

c. Komunikasi Kelompok terlembagakan, dalam arti ada aturan mainnya. 

d. Komunikasi kelompok berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Antara lain  

e. Komunikator dalam kelompok ini haruslah mencoba mengisolir beberapa 

proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses- 

proses yang timbul secara simultan, serta Menggunakan beberapa istilah 

yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan.11 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi kelompok yang 

harmonis dan mencapai tujuan, maka dalam pelaksanaannya harus terencana, 

terorganisir dan terlembagakan sesuai dengan komponen-komponennya. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam komunikasi kelompok antara lain yaitu:  

1. Pelaku komunikasi dalam komunikasi kelompok, yaitu siapa yang berperan  

10Sharon J. Derry, dkk. Interdisciplinary Collaboration: an Emerging Cognitive Science 
(New Jersey: Lewrence Erlbaum, 2005), h. 57 

11Roudhonah. Ilmu Komunikasi (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007) h. 125. 
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sebagai sumber atau penyampai pesan kepada para anggota kelompok lain 

dan informasi apa saja yang dianggap penting bagi kelangsungan kelompok. 

2. Pesan-pesan yang dipertukarkan dalam komunikasi kelompok, yaitu apa 

yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima, baik berupa simbol 

verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau 

maksud sumber tadi.  

3. Interaksi yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok, yaitu suatu 

hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana perilaku individu 

yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu 

lain atau sebaliknya.  

4. Kohesivitas yang terjadi di dalam proses komunikasi kelompok, yaitu 

bagaimana anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu 

sama lain. Tingkatan kohesivitas akan menunjukkan seberapa baik 

ekompakan dalam kelompok yang bersangkutan.  

5. Norma kelompok yang diterapkan di dalam kelompok mengidentifikasikan 

anggota kelompok itu berperilaku.12 

Dari berbagai studi mengenai komunikasi kelompok, maka dapat 

diklasifikasikan menjadi enam, sebagai berikut : 

1. Kelompok Kecil dan Kelompok Besar 

Effendy dalam Hariyanto menjelaskan bahwa komunikasi kelompok kecil 

(small group communication) adalah apabila situasi komunikasi antara 

komunikator dengan setiap komunikannya dapat terjadi dialog (lebih rasional). 

Sedangkan kemunikasi kelompok besar (large group communication) adalah Jika  

12Cartwright, D dan A. Zander. Group Dynamics: Research and Theory. (New York: 
Harper & Row Publisher, 1968)., h. 
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situasi komunikasi antara komunikator dengan setiap komunikannya sukar terjadi 

dialog (lebih emosional).13 

2. Kelompok Rujukan dan Kelompok Keanggotaan 

Kelompok keanggotaan adalah kelompok di mana ada komunitas tergabung 

didalamnya, sehingga kelompok tersebut menjadi bagian dalam dirinya. Biasanya 

kelompok keanggotaan ini secara fisik dan adminsitratif menjadi bagian dari sebuah 

komunitas yang lebih besar. Kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan 

sebagai tolok ukur untuk menilai diri sendiri atau dalam membentuk sikap. 

Kelompok rujukan ini mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi komparatif, fungsi 

normatif, dan dan fungsi perspektif 14 

3. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder 

Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. 

Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau meyingkap unsur-

unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan 

rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian 

peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan 

sifatnya bersifat informal.  

Dan kelompok sekunder merupakan komunikasi bersifat dangkal 

(menembus permukaan luar dari kepribadian kita) dan terbatas (hanya berkaitan 

dengan hal tertentu saja). Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan 

angota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi 

sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan.15 

13Anwar Arifin. Strategi komunikasi: sebuah pengantar ringkas (Penerbit Armico, 1984), 
h. 23. 

14Jalaludin Rakhmat,  Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosda Karya, 2011), h.142 

15Rakhmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi, h.142 
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4. Kelompok Deskriptif dan Preskriptif 

Kelompok deskriptif melihat proses pembentukan kelompok secara 

alamiah. Kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga yaitu, kelompok tugas 

bertujuan memecahkan masalah. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang 

yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Sedangkan kelompok penyadar 

mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial yang baru. Sedangkan 

kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh setiap 

anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Kelompok preskriptif ini 

dikategorikan menjadi enam format yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi 

panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer.16 

5. Kelompok Privat dan Kelompok Publik  

Kelompok privat (Terbatas) yaitu kelompok pertemuan (kelompok terapi), 

kelompok belajar, panitia, dan konferensi (rapat). Sedangkan kelompok publik 

(terbuka) yaitu Panel, wawancara terbuka (publik interview), forum, dan 

symposium.17 

6. Ingroup dan Outgroup 

Ingroup adalah kelompok kita sedangkan Outgroup adalah kelompok 

mereka. Dalam menentukan ingroup dan outgroup, diperlukan batasan dalam 

menentukan siapa yang termasuk orang dalam dan siapa yang termasuk orang luar. 

Batasan-batasan tersebut dapat berupa lokasi geografis, suku bangsa, pandangan 

atau ideologi, pekerjaan atau profesi, bahasa, status sosial dan kekerabatan. 

Anggota yang masuk dalam lingkaran Ingroup dan Outgroup akan merasa terikat 

dalam semangat “kekitaan” yang biasanya disebut kohesi kelompok18. 

16Arni Muhammad. Komunikasi Organisasi, h. 183. 

17Jalaludin Rakhmat. Psikologi Komunikasi, h.142 

18Jalaludin Rakhmat. Psikologi Komunikasi, h.143 
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Keberadaan kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-

fungsi yang akan dilaksanakannya. Sendjaja dalam Fauzan, menyatakan bahwa 

fungsi-fungsi tersebut mencakup lima fungsi, sebagai berikut : 

1. Fungsi hubungan sosial, adalah bagaimana suatu kelompok mampu 

memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, 

seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan 

kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan 

menghibur. 

2. Fungsi pendidikan, adalah bagaimana sebuah kelompok secara formal 

maupun informal bekerja mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. 

Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota 

kelompok, kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat 

terpenuhi. 

3. Fungsi persuasif, seorang anggota kelompok beruapaya mempersuasif 

anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesutau  

4. Fungsi problem soving, kelompok juga dicerminkan dengan kegiatan-

kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan-

keputusan. 

5. Fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok 

lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari 

kelompok terapi ini adalah untuk membantu setiap individu mencapai 

perubahan personalnya.19 

Dalam perspektif teoretis komunikasi kelompok dalam penelitian ini 

membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman dan   

19 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2008), h. 274. 
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mengihtisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat 

terlaksana dengan mudah. Ada 5 teori komunikasi kelompok yang menjadi 

landasan dalam penelitian ini,20 yaitu : 

1. Teori Perbandingan Sosial (Social Comoarison Theory) 

Teori perbandingan sosial mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam 

kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu untuk 

membandingkan sikap, pendapat dan kemampuannya dengan individu-individu 

lainnya. Teori ini menjelaskan bagaimana tindak komunikasi dari para anggota 

kelompok mengalami peningkatan atau penurunan. setelah suatu keputusan 

kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung atau membuat individu-individu dalam 

kelompok lebih merasa senang. 

2. Teori Kepribadian Kelompok (Group Syntality Theori) 

 Teori ini merupakan studi mengenai interaksi kelompok pada basis dimensi 

kelompok dan dinamika kepribadian.  Dimensi kelompok merujuk pada ciri-ciri 

populasi atau karakteristik individu seperti umur, kecendekiawanan (intelligence), 

sementara ciri-ciri kepribadian atau suatu efek yang memungkinkan kelompok 

bertindak sebagai satu keseluruhan, merujuk pada peran-peran spesifik,  dan posisi 

status.  Dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut dengan synergy, yaitu 

tingkat atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk 

digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan kelompok. Synergy suatu kelompok 

dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok.  

3. Teori Pencapaian Kelompok (Group Achievement Theory) 

Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk  

20Sharon Derry, dkk. Interdisciplinary Collaboration: an Emerging Cognitive Science 
(New Jersey, Lewrence Erlbaum, 2005), h. 57. 
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mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota, variable-variabel 

perantara, dan keluaran dari kelompok. Masukan dari anggota kelompok 

diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi dan harapan-harapan yang bersifat 

individual. Sedangkan variable-variabel perantara merujuk pada struktur-struktur 

formal dan struktur peran dari kelompok seperti status, norma, dan tujuan-tujuan 

kelompok. Dan keluaran kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau 

tujuan kelompok. 

4. Teori Pertukaran Sosial (Socual Exchange Theory)   

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai satu 

pengertian mengenai sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan 

diantara dua orang. Suatu kelompok dipertimbangkan untuk kumpulan dari 

hubungan antara dua partisipan tersebut. Perumusan tersebut mengasumsikan 

bahwa interaksi manusia melibatkan pertukaran barang dan jasa, dan bahwa biaya 

dan imbalan dipahami dalam situasi yang akan disajikan untuk mendapatkan 

respons dari individu-individu selama interaksi sosial. 

5. Teori Sosiometrik (Sociometric Theory) 

Sosiometrik merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada 

suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Asumsi yang 

dimunculkan adalah bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik 

satu sama lain akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi, sebaliknya 

individu-individu yang saling menolak, hanya sedikit atau kurang melaksanakan 

tindak komunikasi.21 

Dari gambaran teori-teori komunikasi di atas, maka ada dua faktor yang 

mendukung keberlangsungan proses komunikasi kelompok yang efektif yaitu: 

21Romli Khomsahrial. Komunikasi Organisasi Lengkap (Jakarta: PT. Grasindo, 2011). h. 
18. 
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a. Faktor situasional yaitu faktor-faktor mengenai ciri yang mencirikan sebuah 

kelompok, karakteristik kelompok dapat dilihat dari Kohesi kelompok, Tipe 

Kepemimpinan, dan Frekuensi Gangguan Semantik. 

b. Faktor personal yaitu faktor-faktor karakteristik yang dimiliki individu yang 

berada dalam kelompok. Tingkat sosial ekonomi berpengaruh terhadap 

komunikasi yang berlangsung dalam kelompok, tingkat sosial ekonomi 

dapat dijabarkan menjadi tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. 

Komunikasi kelompok yang efektif dalam konteks pengajian fikih 

berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, Tingkat pengaruhnya dikategorikan pada tingkat sedang atau 

cukup.dalam meredam bahkan menghilangkan ketegangan dan perselisihan. 

B. Model Komunikasi Kelompok  

Model komunikasi secara umum merupakan gambaran sederhana dari 

proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi 

dengan komponen lainnya. Model komunikasi dimaksudkan untuk mempermudah 

memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam 

suatu komunikasi.22  

Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi 

ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model 

komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan 

rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata.23  

Keberadaan suatu model komunikasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang 

keilmuan (pembuat) model tersebut, paradigma yang digunakan, kondisi eknologis,  

22Romli Khomsahrial. Komunikasi Organisasi Lengkap, h. 18 

23Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 132. 

28 



 

dan semangat zaman yang melengkapinya. Banyak ahli dan sarjana komunikasi 

merumuskan suatu model untuk menggambarkan proses komunikasi dalam 

pandangan mereka.  

Dari berbagai model komunikasi yang telah dirumuskan oleh para ahli, 

dapat ditarik benang merah bahwa model komunikasi dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga jenis model komunikasi, yaitu : 

1. Model Komunikasi Linear  

Model komunikasi linear merupakan model komunikasi yang sangat 

sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus. 

langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan  Dalam model komunikasi linear 

tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam 

menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear 

diantaranya adalah : 

a. Model S-R 

Model stimulus respons (S-R) adalah model komunikasi yang paling dasar, 

menggambarkan hubungan stimulus-respon, menunjukkan komunikasi sebagai 

proses aksi reaksi yang sangat sederhana dan  mengabaikan komunikasi sebagai 

suatu proses. Secara implisit terdapat asumsi dalam model S-R ini bahwa perilaku 

(respons) manusia dapat diramalkan. Ringkasnya, komunikasi dianggap statis, 

manusia dianggap berprilaku karena kekuatan dari luar (stimulus), bukan 

berdasarkan kehendak, keinginan, atau kemampuan bebasnya.24 

Gambar Model Komunikasi S-R 

     

24Aw. Suranto, Komunikasi Sosial Budaya (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.8. 
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2. Model Aristoteles  

Model aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga 

disebut model retoris (rhetorical Model). Komunikasi terjadi ketika seorang 

pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya 

mengubah sikap mereka. Tepatnya ia mengemukakan tiga unsur dalam proses 

komunikasi, yaitu pembicara (speaker), pesan (message), dan pendengar (listener). 

Model komunikasi Aristoteles 

 

Kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap fenomena yang 

statis. Seseorang berbicara, pesannya berjalan kepada khalayak, dan khalayak 

mendengarkan. Tahap-tahap dalam peristiwa itu berurutan ketimbang terjadi secara  

simultan, berfokus pada komunikasi yang bertujuan (disengaja) yang terjadi ketika 

seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya.25 

3. Model Lasswell 

Model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, yang 

menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat 

proses komunikasi, yaitu who (siapa), says what (mengatakan apa), in which 

medium (dalam media apa), to whom (kepada siapa), dan dengan what effect (apa 

efeknya). Model ini lebih berkembang, yakni adanya penambahan media dan 

melihat efek pesan yang telah disampaikan.26 

Model komunikasi Lasswell 

 

25Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi (Bandung: RemajaRosdakarya, 2005), h. 134. 

26Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet.13, 2014), h. 5 
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4. Model Shannon dan Weaver 

Model komunikasi ini dikemukakan Claude Shannon dan Warren Weaver, 

menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan yang 

ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima untuk mencapai tujuan 

komunikasi tertentu yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya noise 

(gangguan).27 

Model komunikasi Shannon dan Weaver 

 

 

 

2. Model Komunikasi Transaksional  

Model komunikasi transaksional merupakan suatu proses personal karena 

pesan digambarkan bersifat makna atau pemahaman yang kita peroleh pada 

dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat tertentu para pelakunya sadar akan 

kehadiran orang lain di dekatnya bahwa komunikasi sedang berlangsung, meskipun 

para pelakunya tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain di 

dekatnya dan bahwa komunikasi bersifat dinamis. Pandangan inilah yang disebut 

komunikasi sebagai transaksi, yang lebih sesuai untuk komunikasi tatap muka yang 

memungkinkan pesan atau respons verbal dan nonverbal bisa diketahui secara 

langsung.  Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional 

di antaranya adalah model komunikasi transaksional Barnlund yang dikembangkan 

oleh Barnlund pada tahun 1970.  

Komunikasi yang bersifat transaksional merupakan proses kooperatif, yaitu: 

27Ruliana, Poppy. Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 5. 
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pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan 

efektivitas komunikasi yang terjadi. Model Komunikasi transaksional berasumsi 

bahwa saat kita terus menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan 

baik dengan elemen verbal maupun nonverbal. Dengan kata lain, peserta 

komunikasi (komunikator) melakukan proses negosiasi makna. Dalam model 

komunikasi transaksional, pengalaman untuk mencapai kesamaan makna akan 

membuat komunikasi yang terjadi semakin efektif 

3. Model Komunikasi Interaksi  

Model komunikasi interaksi merupakan model komunikasi yang 

menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi interaksional yang 

dikemukakan oleh DeVito mendeskripsikan apa yang dinamakan komunikasi yang 

bersifat interaksional yang mengandung elemen-elemen yang ada dalam setiap 

pembuatan model komunikasi sebagai upaya untuk menggambarkan dan 

menjelaskan proses komunikasi serta berbagai faktor yang mempengaruhi arus 

serta efektivitas komunikasi.28  

Model komunikasi dapat memberikan teoretikus suatu struktur untuk 

menguji temuan mereka dalam “dunia nyata.” Gordon Wiseman dan Larry Barker 

mengatakan bahwa model komunikasi memiliki tiga fungsi, yaitu : 

1. Melukiskan proses komunikasi, 

2. Menunjukkan hubungan visual  

3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.29 

Keuntungan model komunikasi menurut Bross adalah terbukanya problem 

abstraksi. Suatu tingkat abstraksi dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Karena  

23Poppy Ruliana, Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 5. 

24Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2015), h. 133. 
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itu, pembuat model harus memutuskan ciri-ciri apa dari dunia nyata, misalnya 

fenomena dari komunikasi, yang akan dimasukkan ke dalam sebuah model.25 

Dari gambaran tersebut di atas, maka dapat dsimpulkan bahwa model 

komunikasi memberikan penglihatan yang lain, berbeda, dan lebih dekat. Model 

komunikasi menyediakan kerangka rujukan, menyarankan kesenjangan  

informasional, menyoroti problem abstraksi, dan menyatakan suatu problem dalam 

bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. 

Dalam konteks model komunikasi kelompok sebagai media dakwah, Ilaihi 

mengemukakan ada beberapa sikap yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Respek, yaitu sikap hormat dan saling menghargai terhadap lawan bicara 

dengan anggota lain dalam kelompok. Kita harus memiliki sikap 

menghormati dan menghargai lawan bicara, karena pada prinsipnya 

manusia ingin dihargai dan dianggap penting. 

2. Empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi 

dalam menghadapi orang lain. Suatu kemampuan mendengar dan bersikap 

perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpang balik apapun 

dengan sikap yang positif.  

3. Audible, yaitu bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat 

didengarkan atau dimengerti dengn baik. 

4. Kejelasan dari pesan yang disampaikan (clarity), yaitu bahwa pesan yang 

ingin disampaikan harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi 

interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity sangat 

bergantung pada kualitas suara dan bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak 

dimengerti akan membuat isi pesan tidak dapat mencapai tujuannya. 

25Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, h. 134. 
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5. Rendah Hati, yaitu sikap yang rama dan tidak sombong dan menganggap 

diri penting ketika berbicara.26 

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa model komunikasi kelompok 

sebagai media dakwah akan berhasil apabila mengadopsi lima sikap tersebut dalam 

setiap aktivitas dakwah. Dengan sikap-sikap tersebut dalam kegiatan komunikasi 

dakwah akan terjalin hubungan yang baik, sehingga pada saat komunikator (dai) 

menyampaikan pesan dakwah dapat dengan mudah diterima komunikan (mad u). 

Menurut Ilaihi, untuk mengefektifkan proses komunikasi kelompok sebagai 

media dakwah, maka harus mengikuti beberapa tahapan penting, yaitu : 

a. Tahap pra pelaksanaan, pada tahap ini meliputi : hati yang tulus, penampilan 

yang bagus, dan tujuan fokus. 

b. Tahap pelaksanaan, yaitu terdiri dari satukan hati dan visualisasi, bahasa 

tubuh dan ekspresi serta lengkapi informasi. 

c. Tahap pasca pelaksanaan, yaitu terdiri dari evaluasi diri dan perbaiki diri.27 

Dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa proses komunikasi 

kelompok sebagai media dakwah akan berjalan efektif bilamana mengikuti 

tahapan-tahapan tersebut. 

Dalam kegiatan dakwah dengan model komunikasi kolompok akan 

berlangsung efktif dan efisien, jika menganut beberapa prinsip berbicara 

(berkomunikasi).28 yaitu : 

a. Berbicara Efektif, yaitu jelas artikulasinya, hemat kata-kata, bahasa yang  

26Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), h. 165-
166. 

27Wahyu Ilaihi,  Komunikasi Dakwah,  h. 158. 

28Wahyu Ilaihi,  Komunikasi Dakwah,  h. 159. 
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mudah dimengerti, suara yang enak dirasakan, serta enak didengar. Sebuah 

komunikasi dikatakan efektif jika menarik untuk didengar dan sasaran 

tercapai (instruktif, informative, ajakan atau imbauan, argumentative, dan 

klarifikatif). 

b. Pendengar yang aktif, yaitu akan membantu memastikan para komunikator 

mempunyai informasi yang akurat. Penerima akan mendapatkan umpang 

balik dengan menguraikan sendiri melalui kata-katanya tentang pesan yang 

disampaikan oleh pengirim. 

C. Aktivitas Komunikasi Kelompok  

Aktivitas komunikasi merupakan suatu usaha penyampaian informasi atau 

pesan yang dilakukan oleh pihak penyampai kepada pihak penerima pesan. Dalam 

konteks efisien dan efektif sebuah aktivitas komunikasi menurut Onong Uchana 

Effendy ada beberapa tahapan penting yang harus diikuti,29 yakni: 

a. Mengenali Sasaran Komunikasi 

Jika akan memulai proses komunikasi, penting dikaji bagaimana menetukan 

sasaran komunikasinya. Yang tentunya agar tujuan komunikasi tercapai dengan 

baik, niatnya apakah hanya untuk memberikan pengetahuan kepada komunikan 

(metode informatif) atau niatnya menggerakan komunikan untuk melakukan dan 

merubah perbuatannya (metode persuasif). 

b. Pemilihan Media Komunikasi 

Kita harus pandai memilih dan memlilah media informasi yang kita 

gunakan dengan menyesuaikan tujuan apa yang ingin kita capai., misalnya seperti 

spanduk, bagaimana kita mendesain spanduk sesuai kebutuhan yang artinya melihat 

bagaiamana kondisi sasaran target kita.  

29Onong Ucjhana Effendy,  Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, h. 8. 
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Dicontohkan seperti membuat spanduk  tentang pengajian umum, di dalam 

spanduk tersebut haruslah terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan agama, 

seperti gambar masjid, jamaah, dan foto seorang kyai penceramah. Jika seperti itu 

maka dapat dikatakan pemilihan media kita tepat dan sesuai yang dibutuhkan. 

c. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi 

Pesan dalam berkomunikasi hendaknya memiliki tujuan yang jelas dan 

pasti. Harus cermat menentukan teknik yang wajib digunakan. Bagaimanapun 

teknik yang akan kita terapkan hendaknya komunikator harus mengerti apa isi 

pesan yang ia sampaikan. Pesan komunikasi terdiri atas atas isi pesan (the cintent 

of the message) dan lambang (symbol). Isi pesan komunikasi bisa satu, tetapi simbol 

yang digunakan bisa bervariasi macamnya. Untuk menyampaikan komunikasi bisa 

menggunakan simbol-simbol seperti tutur kata, foto, warna, gerak tubuh dan 

sebagainya. Penggabungan simbol, seperti banner, iklan, spanduk, majalah, Koran, 

tabloid kerap digunakan untuk menyampaikan isi pesan dalam keseharian tanpa kita 

sadari. 

d. Peranan Komunikator dalam Komunikasi 

Seorang komunikator yang baik wajib berperilaku empatik, yakni suatu 

kemampuan menjiwai apa yang dirasakan orang lain kita juga merasakan hal yang 

sama. Sesorang komunikiator wajib berperilaku empatik manakala berkomunikasi 

dengan komunikan yang diketahui sedang memiliki perasaan lain misalnya repot, 

bersemangat, jengkel, susah,senang, menyesal, dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok sebagai media dakwah 

dalam pembinaan kehidupan beragama, menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi,30 

yaitu: 

30Wahyu Ilaihi,  Komunikasi Dakwah,  h. 159. 
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1. Forum/Ceramah 

Ceramah adalah segala bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan 

lisan dari seorang guru kepada muridnya. Dalam pelaksanaannya ceramah 

digunakan untuk menjelaskan dan dapat menggunakan alat-alat bantu berupa 

gambar, audio visual dan lain sebagainya. Kegiatan ceramah paling banyak dipakai 

dalam menerangkan dan menyampaikan ilmu agama karena mudah dalam 

penyampaianannya dan tanpa biaya yang banyak. 

2. Tanya Jawab 

Tanya jawab merupakan aktivitas komunikasi dengan menggunakan tanya 

jawab sebagai cara untuk mengetahui ingatan atau pikiran seseorang dalam hal 

memahami atau menguasai materi disuatu majelis ilmu. Dengan adanya tanya 

jawab, ustadadz dan para jamaah bisa berkomunikasi dengan bertanya dan 

mengembangkan masalah serta dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut.  

3. Demonstrasi 

Demonstrasi merupakan aktivitas komunikasi yang menggunakan peraga 

sebagai penjelas suatu pengertian dan menunjukkan suatu proses tertentu. Biasanya 

dipraktikkan terlebih dahulu langsung oleh dai atau ustadz kemudian diikuti oleh 

jamaah agar menambah pemahaman serta memperbanyak pengalaman dan dapat 

mengurangi kesalah pahaman. 

4. Diskusi 

Dkiskusi merupakan segala bentuk percakapan ilmiah yang memiliki respon 

dan berisikan pertukaran pendapat yang terjalin dengan adanya pertanyaan-

pertanyaan dari problem atau suatu masalah. Sehingga muncul suatu ide-ide atau 

pendapat, aktivitas komunikasi ini dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung 

untuk memperoleh pemecahan suatu masalah dan mencari kebenarannya. Kegiatan 
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diskusi juga merupakan suatu cara untuk mengajar dengan mengajukan suatu 

permasalahan dan memecahkannya secara terbuka. Dan harus memiliki seorang 

pemimpin dari anggotanya serta memiliki materi dan pembahasan yang jelas dan 

menarik.  

5. Team Teaching 

Merupakan kegiatan mengajar dalam bentuk beregu, dengan sistem 

mengajar yang dilakukan oleh dua atau lebih seorang guru dalam mengajar peseta 

didik. Di mana guru dan team teching memberikan bahan ajar yang sama, waktu 

yang sama serta tujuan yang sama. Yang membedakan adalah keterampilan yang 

disajikannya.  

6. Kerja Kelompok 

Kerja kelompok dilakukan apabila dalam memecahkan masalah menyerah 

dan perlu dilakukan bersama-sama yaitu dengan kerja kelompok atau pembagian 

kelompok.  

Dari berbagai aktivitas komunikasi yang dipaparkan di atas, menurut 

Maryam dan Paryontri, membawa tiga macam pengaruh pada perilaku komunikasi 

individu, yaitu : 

1. Konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma 

kelompok sebagai akibat tekanan kelompok. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konformitas ini meliputi faktor personal dan situasional. 

2. Fasilitasi Sosial, yaitu berkaitan dengan kelancaran atau peningkatan 

kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok mempengaruhi 

pekerjaan sehingga terasa lebih mudah.  

3. Polarisasi, yaitu berkaitan dengan efek dari diskusi atau pertukaran  
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informasi dalam kelompok 31 

Aktivitas komunikasi yang dilaksanakan melalui perencanaan yang matang 

dan materi yang tersusun dengan baik serta didukung oleh pemateri yang 

berkualitas akan membawah keberhasilan dalam pelaksanaan pengajian fikih 

dengan komunikasi kelompok dalam upaya pembinaan kehidupan beragama. 

D. Pembinaan Kehidupan Beragama  

Pembinaan kehidupan beragama merupakan suatu usaha untuk membantu 

sesama manusia dalam hal meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha Esa 

agar terbebas dari kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar bisa 

menghadapi permasalahan yang di hadapi dengan menyerahkan semuanya hanya 

kepada Allah, swt. 

Prof Dr H Haedar Nashir, M.Si. memberikan tiga kategori dalam 

menjalankan kehidupan beragama,32 yaitu : 

a. Kehidupan Beragama Sustantif 

Kehidupan beragama memerlukan dimensi hakikat dan makrifat yang saat 

ini sering disebut dengan “Substansialisasi Agama” atau “beragama yang 

substantif”. Allah berfirman, dalam QS al Bayyinah/98:5, sebagai berikut: 

 ٓ ĵŲََو  
ْ
ŉُĸُšۡžَِů ĵوا

َّ
ůِإ 

ْ
ŋُɊِوٓا

ُ
َ ٱأ َĬّ  ŷَُů ŴَžŕِِŰňۡŲُٱ َŴŽ ِŉّů  

ْ
źَٰŰةَ ٱĵŧَŶَńُءَٓ وźųُžِŪɆَُا َŕّɉ  َو 

ْ
źُĻİۡɆُا

ۚ ٱ źٰةَ
َ
Ŭ َŌّɉ  ŴُŽِد ūَِɉٰəََٱو ِĹųَِžّŪَ

ۡ
ů ٥   

Terjemahnya : 

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan 
mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan 
salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”33 

31Maryam, E.W.,dan Paryontri, R.A. Psikologi komunikasi (Sidoarjo: UMSIDA Press, 
2021). h. 61. 

32Haedar Nashir, Keberagamaan Perspektif Islam (Jurnal UNS,  diakses 19/2/2023 di 
https://uns.ac.id/id/wp-content/uploads/Prof-Haedar-di-UNS.pdf), h. 2. 

33Kementrian Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, h. 907. 

39 



 

Kehidupan beragama sustantif dibutuhkan saat ini, karena mampu 

membangun kesalihan individual dan sosial. Yang dapat membendung dan 

membentengi diri dan masyarakat dari pengaruh kemajuan zaman saat ini yang 

sekuler, liberal, hedonis, dan oportunis. 

b. Kehidupan Beragama Moderat 

Islam moderat atau “Islam Wasathiyah” mengajarkan beragama yang 

pertengahan dan damai, sekaligus berkemajuan. Memandang perbedaan dan 

keragaman sebagai sunnatullah, rahmat, dan khazanah intelektual yang dapat 

memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan yang mendorong kemajuan. 

Saling menghormati dan bekerjasama dengan ikatan iman, semangat ukhuwah, 

tasamuh, rudan fastabiqu al khairat. 

Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku 

keberagamaan yang ekstrim antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain 

(takfiri). Untuk menghadapi itu diperlukan pandangan keislaman yang moderat atau 

“Islam Wasathiyah” yang sejalan spirit QS al Baqarah /I1: 143, sebagai berikut: 

ūَِɉٰɶَ وَ 
َ
ȡ  żَŰŠَ َٓاءŉَŹَőُ 

ْ
źُŵźŭُļَِا

ّ
ů ĵśٗŎََو Ĺٗ َŲّ

ُ
űۡȲُٰɰَ أ

ۡ
ŰšَŁَسِ ٱĵَŶّů  َنźȲُɆََٱو 

ُ
 źŎَُŋّɉل

 ĵŶَ
ۡ
ŰšَŁَ ĵŲََو ۗˑŉٗžŹِőَ űۡȲُžَۡŰŠَٱ َĹَŰĸِۡŪ

ۡ
ů ٱżِļ

َّ
ů  şُِĸ

َ
ȽَّŽ ŴŲَ űََŰšۡŶَِů ĵ

َّ
ůِإ ٓ ĵŹَžَۡŰŠَ ĺَŶ

ُ
Ŭ

 ٱ
َ

źŎَُŋّɉ  َŵĵل
َ
Ŭ ن˯ ˏِŷžۡĸَِŪŠَ żَٰŰŠَ ĶُِŰŪَŶَŽ Ŵ َųّɊِ żَŰŠَ ĵ

َّ
ůِةً إŋَžِĸŭََů ĺۡٱ َŴŽŊِ

َّ
ů ىŉَŸَ 

ۗ ٱ ُ
َĬّ  َنĵ

َ
Ŭ ĵŲََٱو ُ َĬّ  

َ
َ ٱşَžŘِžُِů إűۡȲُŶَٰʅَŽِۚ إنِّ َĬّ  ِ ķĭ ِسĵَŶّů  űٞžńَِّءُوفٞ رŋَ

َ
ɉ. 

Terjemahnya: 

”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak 
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali 
bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia”34 

34Kementrian Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, h. 33 
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Konsep kehidupan beragama pertengahan (wasathiyah, moderat), 

merupakan konsep yang tepat untuk dihadirkan sebagai gerakan Islam transformatif 

yang menghadirkan peran Islam alterrnatif dalam memasuki dunia modern. 

c. Kehidupan Beragama Yang Mencerahkan 

Kehidupan beragama yang mencerahkan adalah beragama yang mampu 

mengeluarkan diri dan orang lain serta lingkungan dari struktur dan keadaan yang 

ad dhulumat (penuh kegelapan) kepada an nur (cahaya kebenaran dan kebaikan) 

sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik. Diwujudkan dalam sikap hidup yang 

amanah, adil, ihsan, dan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia tanpa 

diskriminasi sebagai aktualisasi nilai dan misi ramhatan lil-‘alamin.  

Allah swt. berfirman, dalam QS. al Baqarah /II : 257, sebagai berikut: 

ُ ٱ َĬّ  ُّȠَِٱو َŴŽŊِ
َّ
ů  ŴَِŲّ űŹُŁُِŋňُۡŽ 

ْ
ĺِٰʅَُŰ ٱءَاźŶُŲَا ُŞّů  żَůِرِ̩ ٱإźُŶّů  َٱو َŴŽŊِ

َّ
ů  

ْ
ŋُŧَȱَوٓا

 űُŸُُٓؤĵžَِůۡو
َ
źŤُٰتُ ٱأ َɽّů  ŴَِŲّ űŹُȫَźŁُِŋňُۡŽرِ ٱźُŶّů  żَůِٱإ ̱ĺِٰʅَُŰ ُŞّů  ĶُٰɳَŔۡ

َ
ūَِɌ أ ٰٓʤَْو

ُ
 ĵَŶّůرِ̩ ٱأ

 .ŉُِŰٰɗَ ĵŹَžِȯ űۡŸُونَ 
Terjemahnya :  

“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, 
pelindungpelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada 
cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya”.35 

Dalam proses kehidupan beragama akan menumbuhkan bentuk keislaman 

karena dalam Islam terdapat dua unsur utama yaitu akidah dan akhlak. Akidah dan 

Akhlak adalah suatu ikatan yang tidak bisa terpisahkan karena Akidah dalam Islam 

berperan sebagai fitrah manusia untuk menuntun manusia kejalan yang benar, 

sedangkan akhlak adalah mempunyai budi pekerti, tingkah laku atau tabiat yang 

dimiliki oleh manusia.  

35 Kementrian Agama RI.  Al-Quran dan Terjemahnya, h. 121.   
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Kehidupan beragama dipengaruhi oleh dua faktor,36 yaitu : 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat di dalam diri manusia itu 

sendiri, faktor internal dipengaruhi oleh emosi (perasaan). Emosi mempunyai faktor 

yang lebih besar dalam pembentukan pola kehidupan beragama. Faktor Internal 

merupakan faktor bawaan, yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir. Biasanya 

merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki oleh kedua orang 

tuanya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang dipengaruhi oleh segala sesuatu 

yang terdapat di luar pribadi manusia dan mempunyai pengaruh kepribadian dan 

juga keagamaan seseorang. Faktor eksternal meliputi: 

a. Lingkungan Keluarga 

Perbuatan dalam lingkungan keluarga yang terbiasa melakukan hal yang 

terpuji dan meninggalkan hal yang tercela akan menyebabkan anggotanya tumbuh 

dengan wajar dan terciptanya keserasian dalam keluarga. Sehingga pengaruh  

keluarga akan membekas sekali bukan hanya dalam pribadi keluarganya akan tetapi 

dalam perilaku keagamaan anggotanya. 

b. Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pembentukan pribadi 

manusia karena dalam masyarakat berkembang berbagai Lembaga, organisasi baik 

sosial, budaya dan juga Lembaga agama yang mempengaruhi arah perkembangan 

hidup khususnya menyangkut tingkah laku. 

36Siti Makhmudah, Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja 
(Guepedia, 2019), 59-62. 
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c. Media komunikasi yang membawa misi agama 

Satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang adalah 

dengan interaksi di luar kelompok, yang dimaksud berinteraksi di luar kelompok 

adalah interaksi dengan berbagai kebudayaan manusia yang sampai kepadanya 

melalui alat komunikasi seperti radiao, televisi dan lain sebagainya. Apabila yang 

disampaikan oleh alat komunikasi berupa hal-hal keagamaan maka secara otomatis 

perubahan perilaku yang muncul adalah perubahan perilaku keagamaan. 

Dalam rangka pembinaan kehidupan beragama diperlukan usaha yang 

sistematis dan terstruktur dengan baik. Gambaran masyarakat yang ideal harus 

dijadikan landasan bagi pengembangan pembinaan yang berbasis masyarakat, yaitu 

pembinaan yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai sasaran objek 

penyelenggaraan pembinaan umat melainkan sebagai mitra dan subjek 

penyelenggaraan pembinaan masyarakat muslim. Adapun upaya-upaya yang 

diperlukan,37 adalah : 

1. Taaruf (saling mengenal)  

Taaruf adalah suatu yang penting dalam berjamaah, karena ta‟aruf 

merupakan tiang yang harus ditegakkan dalam menjalin tali persaudaraan dalam 

Islam. Bertaaruf sangat dianjurkan sehingga dengan cara seperti ini akan 

menimbulkan rasa yang merasuk ke setiap relung hati umat diantaranya akan timbul 

rasa persaudaraan yang kuat. Berseminya rasa kasih sayang yang mendalam. 

Berbuahnya rasa tanggung jawab yang besar. Untuk rasa persaudaraan tersebut 

setiap anggota hendaknya memiliki jiwa besar untuk setiap menerima dan 

memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama saudaranya. Mau menerima 

kritikan dan memberi teguran dengan kata-kata yang penuh kebijakan. 

37Musdah Mulia, Negara Islam;Pemikiran Politik Husin Haikal (Jakarta: Paramadina, 
2001), h. 59. 

43 



 

2. Tafahum (saling memahami)  

Tafahum yang artinya saling memahami atau ingin mengerti lebih 

mendalam. Tafahum merupakan usaha setiap muslim untuk dapat menggali 

informasi sebanyak mungkin, menggali segala yang berkaitan dengan “cara 

berfikir” dan lingkup pengalamannya” dari sesama saudara sejamaah. Masing-

masing anggota akan saling menyesuaikan dirinya dengan kedua faktor tersebut 

sehingga timbul apa yang disebut dengan kerja sama yang harmonis, yaitu memiliki 

kesamaan wawasan, tujuan, dan tindakan.  

3. Taawun (saling menolong) 

Taawun (saling menolong) memiliki makna mengangkat atau meringankan 

beban terhadap orang lain, baik yang diminta maupun tidak. Mengangkat seseorang 

dari penderitaan atau setidaknya meringankan beban baik dengan harta, jiwa, doa 

dan nasihat apalagi dengan memberikannya ilmu pengetahuan. Hal demikian tidak 

menjadikan kerugian barang sedikit pun, kecuali hanya kebaikan. 

4. Takaful (saling bertanggung jawab)  

Takaful atau saling bertanggung jawab menyebabkan setiap orang sangat 

waspada, dan mempunyai kendali diri yang tinggi untuk menjaga sesama 

saudaranya dari kehancuran, fitnah, dan celaan. Sejalan dengan itu ada tiga prinsip 

dalam pengelolaan hidup bermasyarakat: Pertama, prinsip tauhid; yaitu prinsip 

dasar Islam yang utama dalam kehidupan pengelolaan hidup bermasyarakat. Kedua, 

prinsip sunatullah, bahwa sunatullah adalah undang-undang Tuhan dalam alam 

semesta, seimbang yang tidak berubah-ubah dan bertukar. Ketiga, prinsip 

persaudaraan sesama manusia, dimana Islam menghapuskan semua dinding 

pemisah yang membedakan antara manausia yang satu dengan manusia yang lain. 

Pembinaan kehidupan beragama untuk pertama kalinya, dikerjakan sendiri  
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oleh Rasulullah saw. Dengan demikian beliau memberi pelajaran kepada kita 

bagaimana seharusnya masyarakat Islam itu terbentuk. beberapa langkah praktis 

yang dilakukan oleh Rasulullah, saw.10 adalah : 

1. Pembinaan Melalui Masjid.  

Rasulullah saw. dalam menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan 

terpadu, langkah pertama adalah membangun masjid. Di dalam masyarakat Islam  

masjid berkedudukan sebagai pusat pembinaan mental spiritual dan fisik material, 

tempat berhubungan dengan Tuhan sepanjang zaman yang akan melahirkan 

hubungan yang kokoh antara hamba dengan Tuhannya dan akan menjadi sumber 

kekuatan individu-individu Muslim.  

Masjid itu bukan sekedar tempat untuk melaksanakan shalat semata, tetapi 

juga menjadi sekolah bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran dan 

bimbingan-bimbingan Islam, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk 

mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan 

semasa Jahiliyah sebagai  tempat  untuk  mengatur  segala  urusan  dan  sekaligus 

sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda 

pemerintahan. 

2. Pembinaan Melalui Persaudaraan Sesama Kaum Muslimin.  

Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan 

Anshar. Rasulullah menjadikan aqidah islamiyah yang bersumber dari Allah swt, 

sebagai asas persaudaraan yang menghimpun hati para sahabatnya. Dasar dari 

persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak memandang perbedaan suku, 

ras, dan status sosial, semuanya sama baik bangsa Arab maupun non Arab, antara 

orang yang bebas dan seorang budak, dan antara orang kaya dan miskin. 

38Kusmadi Arista, Model Komunikasi BKPRMI Dalam Pembinaan Remaja di Desa Bandar 
Setia Percut Sri Tuan Deli, h. 54. 
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Pembinaan kehidupan beragama bukanlah sesuatu proses yang dapat terjadi 

dengan cepat tetapi harus berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan seseorang. 

Proses pembinaan keagamaan dapat dilakukan dengan dua cara38 yaitu: 

a. Melalui proses pendidikan 

Pembinaan agama melalui proses pendidikan harus sesuai dengan syarat-

syarat psikologis dan pedagogis. Pembinaan melalui pendidikan dilakukan 

dilembaga pendidikan formal maupun non formal, seperti sekolah dan madrasah. 

b. Melalui proses pembinaan kembali 

Proses pembinaan kembali adalah memperbaiki pribadi manusia yang rusak 

akibat pergaulan, kesalahan, atau karena usia yang telah menuju pada masa lanjut 

usia. Pembinaan ini dimaksudkan mengingatkan dan menata kembali pribadi 

manusia yang sesuai dengan pribadi yang baik. 

Dalam upaya pembinaan kehidupan beragama yang ideal, maka harus 

memiliki beberapa aspek penting,39 sebagai berikut:  

1. Pembinaan berbasis iman, bahwa iman itu tidak cukup hanya sekedar 

keyakinan atu pengakuan lisan saja, akan tetapi iman harus dibuktikan 

dengan amal. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan agar iman itu sempurna 

yaitu, unsur hati sebagai tempat keyakinan, unsur lisan sebagai tempat 

pengakuan, dan unsur amal sebagai tempat pembuktian. 

2. Pembinaan berbasis syariah dan ibadah, bahwa Allah telah menjadikan 

beribadah hanya kepada-Nya saja sebagai tujuan hidup manusia. Seperti 

yang kita ketahui, manusia harus menunaikan kewajibannya untuk 

menunaikan solat, zakat, haji dan sebagainya. Dengan solat seorang muslim 

38 Gazalba, Sidi, dkk. Masjid Pusat Pembinaan Umat (Jakarta: Pustaka, 1971), h. 87. 

39Susanti Agus, Penanaman Nilai-nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak (Jurnal 
Pendidikan Islam, Vol. 7 November 2016), h. 278. 
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tidak akan melenceng dari tujuan hidupnya, dengan zakat seorang muslim 

akan mempunyai tingkat rasa solidaritas yang tinggi. 

3. Pembinaan berbasis Akhlak, Islam sangatlah memperhatikan masalah 

akhlak. Baik buruknya suatu bangsa tergantung akhlaknya. Karenanya salah 

satu misi diutusnya Rosulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. 

Akhlak juga merupakan buah kongkrit dari baiknya keimanan dan  

ibadahnya seseorang. Sabda Rasulullah “Jika kamu tidak merasa malu 

berbuatlah apa saja yang kamu sukai.” 

Pembinaan keagamaan diharapkan dapat membentuk identitas individu 

dengan mempunyai ciri khas seorang muslim yang ditampilkan baik dalam bentuk  

tingkah laku secara lahiriah maupun batinnya. Menurut Abdul Mujib, tujuan 

pembinaan keagamaan, sebagai berikut: 

a. Mengembangkan wawasan spiritual semakin mendalam  

b. Membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan kebaikan  

c. Membantu peserta didik yang sedang tumbuh belajar berfikir secara logis 

dan membimbing proses pemikirannya  

d. Mengembangkan wawasan relasional dan lingkungan sebagaimana yang 

dicita-citakan dalam islam dengan melatih kebiasaan yang baik.40 

Keberhasilan pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat sangat 

ditentukan oleh metode yang dipakai. Adapun metode tersebut diantaranya yaitu : 

a. Metode hiwar, adalah metode pendidikan dengan percakapan silih berganti 

antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik yang 

mengarah kepada satu tujuan.  

40Agus Susanti. Penanaman Nilai-nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak, h. 279. 
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b. Metode ibrah, metode ini bertujuan mengantarkan pada kepuasan berpikir 

tentang perkara aqidah dan mendidik perasaan ketuhanan sebagaimana 

menanamkan, mengokohkan, menumbuhkan aqidah tauhid, ketundukan 

kepada hukum Allah, dan kepatuhan kepada segala perintah Allah 

c. Metode mauidhah, adalah metode pendidikan dengan cara mengingatkan 

kebaikan dan kebenaran yang menyentuh hati dan menggugah untuk 

mengamalkannya. 

d. Metode targhib, yang berasal dari kata Raghibah, yang berarti mencintai atau 

menyukai. Adapun yang dimaksud dengan metode targhib adalah metode 

pendidikan yang disertai dengan bujukan dan membuat senang terhadap 

sesuatu kebaikan, kenikmatan atau kesenangan. 

e. Metode tarhib, yang berasal dari kata rahiba yang berarti takut. Dengan 

demikian metode tarhib adalah ancaman dengan maksud untuk memberi rasa 

takut untuk melakukan sesuatu.41 

Adapun materi pembinaan keagamaan menurut Rahmat dalam Liza 

Mardianti 42 diantaranya, sebagai berikut: 

1. Materi pembinaan Akidah 

Akidah dalam islam merupakan asas pokok yang menentukan kokohnya 

keislaman. Apabila akidah yang dimiliki seseorang kokoh, maka kokoh pulalah 

keislamannya. Bentuk keyakinan yang kokoh itu terdapat dalam Rukun iman. 

Melalui  materi akidah ini diharapkan jamaah mampu menemukan, memantapkan 

dan mengamalkan keimanan kepada Allah swt., dengan mengaplikasikan  Rukun 

iman dalam kehidupan sehari-hari 

41Abdurrahman An Nahlawi. Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Jakarta: 
Diponegoro, 1992), h. 284. 

42Rahmat Taufiq Hidayat, Khazanah Istilah Al-quran (Bandung: Mizan, 1994), h. 24. 
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2. Materi pembinaan Ibadah 

Materi pembinaan ibadah meliputi aspek keislaman yaitu ibadah dan 

muamalah. Ibadah adalah suatu perintah untuk melakukan perintah Allah agar 

mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman serta petunjuk hidup. Adapun 

muamalah adalah bentuk hukum yang mengatur perilaku manusia atau hubungan 

antar sesama, agar tercipta kehidupan yang aman, damai serta harmonis. 

3. Materi pembinaan Akhlak 

Materi bimbingan akhlak merupakan materi yang mengajarkan tentang  

perilaku yang baik kepada Allah dengan meningkatkan rasa syukur dan 

menjalankan perintah-Nya, selain itu berperilaku yang baik antar sesama manusia 

agar memiliki sikap toleransi dan saling menjaga satu sama lain. 

Menurut Al Ashqar, jika suatu pembinaan keagamaan ini berhasil, maka 

seseorang akan mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Selalu memilih jalan hidup yang didasarkan pada didikan ajaran untuk 

melaksanakan ibadah  

2. Selalu berpedoman kepada ajaran dan petunjuk Allah  

3. Memperoleh kekuatan dan merasa memiliki kekuatan untuk menyerukan 

dan berbuat benar serta selalu menyampaikan kebenaran kepada orang lain  

4. Memiliki sikap keteguhan hati  

5. Selalu Tabah dan kuat  

6. Berlapang dada dan memiliki ketentraman hati  

7. Bertobat jika melakukan suatu kesalahan dan dosa43 

43Sari Famularsih, dkk. Pola Pembinaan Keagamaan Anak Jalanan dalam Membentuk 
Kepribadian (Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol.6 No.1 Juni 2014), 107-108). 
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E. Faktor - faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Kelompok   

Dalam aktivitas komunikasi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

jalannya proses komunikasi dalam mencapai tujuan. Baik faktor pendukung 

maupun faktor penghambat. Faktor - faktor ini akan mempengaruhi baik tidaknya, 

berhasil atau tidaknya komunikasi yang dilakukan. 

Dalam mempertimbangkan dan mengkaji faktor pendukung dan 

penghambat harus merencanakan aktivitas komunikasi yang akan dijalankan. Di 

dalam faktor pendukung dan penghambat terdapat berbagai komponen, dimana 

setiap komponen tersebut harus diperhatikan agar kegiatan komunikasi dapat 

berjalan dengan efisien dan efektif. 

a. Faktor Pendukung Komunikasi Kelompok  

Di dalam proses komunikasi kelompok, terdapat beberapa faktor 

pendukung, diantaranya: 

1. Kesesuaian pesan yang disampaikan sehingga minim terjadinya distorsi, 

yaitu pengalihan makna pesan yang pertama ke penerima selanjutnya.  

2. Adanya Feedback langsung. Hal ini akan dapat mempermudah proses 

komunikasi yang berlangsung karena mendapatkan respon yang cepat 

sehingga terjadi dialog yang matang  

3. Evaluasi pesan. Pada tahap ini seorang penerima dan pengirim pesan akan 

bersama-sama mengevaluasi dari hasil percakapan yang dilangsungkan. 

Oleh karena itu, jika evaluasi ini terjalin dengan sinkron maka akan 

menimbulkan kesamaan pemahaman dalam mengartikan pesan.  

4. Media pengantar; yaitu sebagai bagian dari proses komunikasi yang sedang 

berlangsung. Dengan media, komunikasi akan dapat efektif jika terdapat 
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 media pengantar seperti surat kabar, televise, telepon dan lain-lain44   

b. Faktor Penghambat Komunikasi Komunikasi Kelompok   

Hambatan mengandung arti halangan atau rintangan, begitu juga dengan 

gangguan. Gangguan memiliki arti yang sama dengan hambatan. Dalam konteks 

komunikasi, hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi kelancaran 

komunikasi. 

Pada hakikatnya, kebanyakan hambatan yang timbul bukan berasal dari 

sumber atau salurannya, melainkan dari penerimanya. Hal ini disebabkan manusia 

sebagai komunikan memiliki kecenderungan untuk bersikap acuh tak acuh, 

meremehkan sesuatu, salah menafsirkan, tidak mampu mengingat dengan jelas apa 

yang diterimanya dari komunikator. 

Hambatan yang sangat kecil mungkin dapat diabaikan, tetapi terlalu banyak 

hambatan dapat mengganggu atau mengacaukan pesan untuk mencapai tujuannya. 

Berikut terdapat empat hambatan yang dapat mengganggu kelancaran komunikasi 

dalam kelompok45, yaitu :  : 

1. Hambatan dari proses komunikasi 

Dalam proses komunikasi terdapat bebarapa hambatan atau gangguan yang 

perlu diperhatikan agar komunikasi dalam kelompok dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien. Adapun hambatan tersebut, yaitu : 

a. Hambatan dari pengirim pesan, misalnya pesan yang disampaikan belum 

terlalu jelas bagi dirinya atau penerima pesan. Hal ini dipengaruhi oleh 

perasaan atau situasi emosional.  

44Onong Uchjana Effendi,  Ilmu Komunikasi,Teori dan Praktek, (Bandung, Rosdakarya, 
2003), h. 18 

45Zainal Mukarom, “Manajemen Public Relation Paduan Efektif Pengelolaan Hubungan 
Masyarakat”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 90 
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b. Hambatan dalam penyandian/symbol, hal ini dapat terjadi karena bahasa 

yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu, 

symbol yang dipergunakan antara pengirim dan penerima tidak sama 

atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit.  

c. Hambatan media, yaitu hambatan yang terjadi dalam penggunaan media 

komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga 

tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas.  

d. Hambatan dari penerima pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat 

menerima/mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru 

dan tidak mencari informasi lebih lanjut. 

2. Hambatan fisik 

Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Misalnya, 

cuaca yang berujung pada gangguan alat komunikasi selain itu juga gangguan 

kesehatan fisik, dan lain sebagainya. 

3. Hambatan semantik 

Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang 

mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi 

pesan dan penerima 

Dalam melaksanakan kegiatan apapun khususnya dalam hal berkomunikasi 

dalam kelompok, pastinya terdapat faktor pendukung dan penghambat, maka dari 

itu peneliti menyarankan bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan komunikasi 

dalam kelompok, harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti faktor-faktor 

tersebut demi tercapainya kelancaran kegiatan komunikasi dan tujuan yang 

diharapkan. 
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F. Kerangka Berfikir Penelitian 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana 

terdapat pada bagan berikut ini : 
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Komunikasi Kelompok 

Model  
Komunikasi Kelompok 

a. Model Komunikasi Aksional 
b. Model Komunikasi Transaksional 
c. Model Komunikasi Interaksi 

 

Aktivitas 
Komunikasi 

Diskusi 

Kerja Kelompok 

Forum/Ceramah 

Demonstrasi 

Tanya Jawab Team Teaching 

Pembinaan Keagamaan 
a. Pembinaan Akidah 
b. Pembinaan Ibadah 
c. Pembinaan Akhlak 

Faktor Penghambat 
a. Hambatan Semantis 
b. Hambatan Status 
c. Hambatan Berpikir 

Faktor Pendukung 
a. Dukungan Pemerintah 
b. Dukungan Masyarakat 
c. Materi Pengajian 
d. Sarana 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang 

lebih dikenal dengan istilah naturalistic inquiry (ingkuiri alamiah).1 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-

angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran 

tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-

dasarnya saja.2 Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu 

gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.3 

Lexy.J. Moleong mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.4 Dengan metode ini penulis 

mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta 

yang ada di lapangan. 

Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer 

menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivitas, 

seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang secara sosial dan 

1Maleong. Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 
1995), h. 15 

2 Maleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 11 

3Sukardi. Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 
Cet.IV, 2007), h. 14 

4 Maleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 23 
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historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola)  atau 

pandangan  advokasi/partisipatori   (seperti, orientasi politik, isu kolaboratif atau 

orintasi perubahan) atau keduanya.5  

Dalam metode kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dengan 

wawancara dan observasi, tetapi berdasarkan teori-teori para ahli. Dengan cara ini 

diharapkan dapat memperkaya data tentang konsep-konsep sosial baru dan dapat 

mengembangkan tilikan ilmiah secara otonom.6 

Berdasarkan pada pandangan-pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan, peneliti langsung mengamati 

peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan langsung dengan aktivitas 

pengajian fikih dalam membina kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam menetapkan lokasi penelitian menurut S. Nasution ada tiga unsur 

penting yang perlu dipertimbangkan yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.7 Sesuai 

dengan judul penelitian berlokasi di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan 

Selayar.  

Penentuan lokasi di atas  dikarenakan  belum  pernah  diadakan  penelitian 

yang berkaitan dengan pengajian fikih dalam membina kehidupan beragama di 

Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kajian komunikasi 

kelompok 

5 Emzir, M.Pd. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Raja 
grafindo Persada, 2013), h. 28. 

6Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 17. 

7S. Nasution. Metode Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasaran yang inin dicapai. 

Pendekatan juga merupakan sumber acuan dalam menganalisis objek yang diteliti 

sesuai dengan logika ilmu itu. 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut : 

1. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi adalah  cara  pemahaman makna, norma, peran, dan 

aturan kita bekerja secara interaktif dalam komunikasi, berfokus pada pola interaksi 

antara  orang  yang secara kolektif menciptakan realitas kelompok sosial, 

organisasi, dan budaya.8 

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar 

peneliti untuk saling berinteraksi dengan anggota kelompok sebagai sumber 

informasi. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik 

teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan 

serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.9  

Menurut Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, pendekatan sosiologi 

dalam penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala - gejalah 

sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal - hal yang bersifat besar”.10 

8 Michael Jibrael Rorong. Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi (Jurnal Komunikasi 
dan Media Vol. 4 No. 1 Agustus 2019,), h. 12. 

9 Kh. Maman, Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), h. 128. 

10Supranto, J. Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit 
FEUI, 1998), h. 47. 
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Pendekatan yang dimaksudkan peneliti adalah melihat gejala sosial yang 

pernah dilakukan oleh pembina pengajian fiqih dalam meningkatkan pemahaman 

agama masyarakat, kemudian  melakukan  pendekatan kemasyarakatan dalam 

memberikan dakwah terhadap anggota kelompok masyarakat tersebut. 

3. Pendekatan Paedagogis. 

Pendekatan paedagogis merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah 

tingkah laku dan pola pikir manusia agar dapat menjadi lebih baik.11 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui gambaran hasil pembinaan dan 

pembelajaran agama Islam dan realitas pelaksanaannya di Kecamatan Pasilambena 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4. Pendekatan Normatif.  

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari 

segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan.12 

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan ajaran 

dasar Islam sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alquran dan hadis serta 

ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama yang mesti diwawancarai secara 

mendalam. Dan yang menjadi informan kunci adalah : pembina pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena. Sedangkan yang menjadi informan tambahan adalah :  

11Rizka Ainuddina, Landasan Psdagogis Sebagai  Salah Satu Dasar Proses Pembelajaran  
Di Sekolah Dasar (Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) h. 10 

12 H.Abuddin nata,Metodologi study Islam  (jakarta: Raja Grafindo, 2008) h. 21 
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penyuluh agama Islam, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota pengajian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang 

memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini, yaitu: berupa buku, majalah, 

internet, serta sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap. Sumber data 

sekunder dapat dibagi kepada:  

a. Kajian pustaka konseptual yaitu kajian terhadap artikelartikel atau buku-

buku yang diteliti oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan 

judul ini.  

b. Kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian 

ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam bentuk 

buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data 

yang terkait dengan penelitian tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian,  karena  tujuan utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan data. 

Adapun  tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini 13 

adalah sebagai berikut: 

1. Library Research (riset kepustakaan) yaitu mengumpulkan data dan membaca 

buku-buku, majalah-majalah yang erat hubungannya dengan pokok 

permasalahan penelitian tesis ini. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

memperoleh data dan informasi yang erat kaitannya dengan pengajian fikih 

13Usman, S. Husain. Metodology Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. IV, 
2001), h. 73. 
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2. Field research (riset lapangan) yaitu mengumpulkan data melalui penelitian 

lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut:  

a.  Observasi 

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang 

hendak diobservasi haruslah diperhatikan secara detail. Metode observasi ini, bukan 

hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan 

dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan. 

b.  Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan   interview, 

wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di 

lapangan.   Prosesnya   bisa   dilakukan   secara   langsung   dengan  bertatap muka 

langsung (face to face) dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) jawaban atas pertanyaan itu.14  

Jenis wawancara  yang  peneliti  lakukan adalah wawancara terpimpin 

dengan menggunakan pedoman, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada 

pedoman yang telah disiapkan sebelumnya di dalam pedoman tersebut telah 

tersusun secara sistematis, hal-hal yang akan ditanyakan.15 Wawancara mendalam 

merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung  

14Nana Syaodih Sukmadin, Metode Penelitian Pendidikan  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 
III,  2007), h. 186. 
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informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail. 16 

Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadannya adalah sema dengan apa yang dimaksudkan peneliti.17 

Teknik semacam ini menurut Frey, ibarat bola salju yang menggelinding 

saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal 

atau  maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak 

ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.18 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-

surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk 

mengetahui  hal-hal  yang  pernah  terjadi  diwaktu  silam,  Secara   detail   bahan 

dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku 

15Cholid Narbuko,  Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VIII, 2007), h. 
82. 

16Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 
VII, 2008), h. 67-68. 

17Suwardi Endarsawara. Penelitian Kebudayaan Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi 
(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116. 

18Penalaran UNM. Metode Penelitian Kualitatif  (Jurnal online diakses 22 Desember 2022 
disitus resmi penalaran, http// www.penalaranunm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-
metode-penelitian,kualitatif.html).  
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catatan harian, memorial, klipping, dokomen pemerintah atau swasta, data diserver 

dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.19  

Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada 

dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan 

data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus memunyai 

kemampuan dalam menganalisis data.  

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi: daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, (pedoman 

wawancara) laptop, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. 

Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan pengumpulan 

fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian. 

Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus 

kembali lagi kelapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengolahnya kembali. Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam 

pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang 

19Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D (Bandung:  
Alfabeta, Cet.VI, 2008), h. 247. 
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 bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai 

kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam 

memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode pengolahan data yang 

sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik 

analisis data20 sebagai berikut: 

1.  Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud disini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana 

yang tepat untuk digunakan. 

2.  Penyajian Data ( Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung. 

3.  Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan  dan  verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, dalam setiap 

kegiatan apalagi dalam sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik 

20Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D, h. 249. 
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kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, mulai dari data yang telah 

disimpulkan akan melahirkan saran-saran dari peneliti kepada yang diteliti demi 

perbaikan-perbaikan itu sendiri khususnya pada tataran penyelenggaraan proses 

pembinaan kualitas kehidupan beragama masyarakat.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data sebagai pengujian 

keabsahan data, hal tersebut dikarenakan uji kredibilitas menggunakan aspek nilai  

kebenaran pada setiap data yang terkumpul. Beberapa cara pengujian kredibilitas 

terhadap data antara lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif dan member check.21 Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.22 

Peneliti melakukan pengamatan lapangan yang dilakukan dengan cara 

memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu kajian komunikasi kelompok terhadap pengajian fikih dalam 

pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Selanjutnya mendiskusikanya dengan orang-orang yang dianggap 

memahami fokus penelitian ini. 

 

 

 

21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 270 

22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 273. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Masyarakat Muslim Kecamatan Pasilambena 

Masyarakat Kecamatan Pasilambena mayoritas beragama Islam, hanya satu 

dua orang yang non muslim itupun pendatang dari wilayah Kepulauan Flores. Data 

penduduk Kecamatan Pasilambena tahun 2022 menunjukkan jumlah 8.317 jiwa, 

yang mendiami 3 pulau yaitu yang pertama pulau Kalaotoa dengan 4 Desa yaitu 

Desa Kalaotoa, Desa Lembang Matene, Desa Garaupa dan Desa Garaupa Raya. 

Kedua pulau Karumpa dengan 1 desa yaitu Desa Karumpa. Ketiga pulau Madu 

dengan 1 desa yaitu Desa Pulo Madu.1 

Kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena secara umum kurang 

kondusip. Ini ditandai dengan seringnya terjadi gejolak dimasyarakat dalam 

menjalankan aktivitas keagamaan dalam hal ini ibadah mahda dan ibadah sosial. 

Kemajemukan masyarakat Pasilambena, mulai suku, ras, bahasa dan terutama 

faham atau aliran keagamaan, merupakan penyebab utama terjadinya masalah 

dalam pengembangan kehidupan umat beragama.  

Secara garis besar gambaran keadaan masyarakat di Kecamatan 

Pasilambena adalah : 

1. Suku Selayar yang mendiami Desa Kalaotoa dan sebagian besar Lembang 

Matene 

2. Suku Buton yang mendiami Desa Karumpa, desa Pulo Madu dan sebagaian 

kecil desa Lembang Matene 

1Joko Siswanto,SST, Kecamatan Pasilambena Dalam Angka Tahun 2022 (©BPS 
Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2022) h.9 
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3. Suku Bonerate yang mendiami desa Garaupa Raya, Desa Garaupa 

4. Suku Bajo di Desa Karumpa 

5. Suku Bugis di Desa Karumpa 

6. Suku konjo di Desa Kalaotoa2 

Dari masing-masing suku tersebut di atas menjalankan tradisi dan faham 

keagamaan yang berbeda-beda, sehingga terkadang terjadi sentimen-sentimen yang 

melibatkan sifat keegoan dan kesukuan ditambah pemahaman keagamaan yang 

tidak memadai dan masih sangat kurang semaking memperkeruh keadaan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan sedikitnya ada 3 aliran atau paham 

keagamaan yang berkembang dimasyarakat, yaitu : 

1. Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni), secara garis besar, ada  tiga 

ajaran pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan. Iman adalah keyakinan hati 

seorang mukmin terhadap kebenaran ajaran-ajaran Islam. Baik itu meliputi 

hal-hal tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang hal-hal gaib yang 

telah dijelaskan dalam Alquran dan Al-Hadits. Islam dapat terwujud dengan 

melaksanakan hukum dan aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Alquran 

dan Al-Hadits dengan berbagai perangkat pemahamannya. Ihsan adalah 

usaha untuk menjaga hati agar dalam berperilaku dan bertingkah laku selalu 

menuju satu harapan, yakni mengharap ridha Allah, swt.3 

2. Salafi, secara garis besar, ada 4 ajaran pokok, yaitu (1). Tauhid yang dibagi 

menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. (2). Mengikuti sunnah dan 

menentang bid’ah. (3). al-wala’ wa al-bara’, yang berarti “cinta dan benci 

karena Allah”. (4). Taat dan loyal kepada pemerintah selama menjalankan 

3Muhammad.Arpin, Data Potensi Keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pasilambena Tahun 2022 (Pustaka Al Fauzan, Tahun 2022), h.9 

4Fahmi Suhudi, Mengenal Ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Jurnal online, https://islami. 
co/mengenal-ajaran-ahlus-sunnah-wal-jamaah/), h. 2 
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agamanya (Islam).4 

3. Jamaah Tabligh, pemikiran dan ajarannya, yaitu (1). Berbaiat “La ilaha 

illallah Muhammadur rasulullah” pada pimpinan (syaikh). (2) Keharusan 

bertaqlid tunduk pada apa yang diperintahkan. (3). Berjuang di jalan Allah 

(fi sabilillah) dengan melakukan huruj. (4). Memuliakan setiap Muslim 

yang sependapat dengan mereka. (5). Memisahkan politik dan agama (setiap 

anggota tidak berhak mengkaji politik atau terjun dalam urusan politik).5 

Ahlusunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) merupakan kelompok yang 

paling dominan dan berkembang di Kecamatan Pasilambena disusul Salafi dan 

yang paling sedikit Jamaah Tabligh. Dari berbagai kasus menunjukkan bahwa yang 

sering terjadi ketersinggungan adalah antara Ahlussnnah wal jamaah (Opu Kali 

Rajuni) dengan salafi, sementara islam jamaah sangat jarang terjadi.  

Berikut beberapa kegiatan keagamaan yang sering terjadi konflik dalam 

pelaksanaannya,6 antara lain : 

a. Tata cara dan pelaksanaan Shalat  

Dari hasil penelitan menunjukkan bahwa yang sering memicu terjadinya  

kesalahpahaman dalam pelaksanaan shalat adalah : 

1. Bacaan Basmalah dalam surat Alfatiha, yaitu kelompok Salafi tidak 

dijaharkan sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) dan 

Jamaah Tablig menjaharkannya. 

4Din Wahid, Gerakan Salafi: Sejarah, Tipologi, dan Ajaran (Jurnal online, https://ibtimes. 
id/gerakan-salafi- sejarah-tipologi-dan-ajaran/), h. 9 

5Kankan Kasmana, Jamaah Tabligh Dan Homologi (VISUALITA, Vol.2 No.2 ± Agustus 
2010 : 83-95 ISSN : 2301-5144 (online) http://visualita.unikom.ac.id/), h. 12 

6Muhammad Arpin, Peranan Strategi Bimbingan Penghulu Dalam Meningkatkan 
Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Pasilambena (Pustaka Al Fauzan, 
2022), h.12 
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2. Doa dan dzikir berjamaah, yaitu kelompok Salafi tidak ada sementara 

Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) dan Jamaah Tablig 

melakukannya.  

3. Jabat tangan setelah shalat berjamaah, yaitu kelompok Salafi tidak ada, 

sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) dan Jamaah Tablig 

melakukannya. 

4. Jabat Tangan antara laki-laki dan wanita, yaitu kelompok Salafi tidak ada 

Sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni)  dan Jamaah Tablig 

melakukannya. 

5. Qunut Shubuh terus menerus, yaitu kelompok Salafi dan Jamaah Tablig 

tidak ada sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni)  

melakukannya. 

6. Shalat Dzuhur sesudah Shalat Jum’at, yaitu kelompok Salafi dan Jamaah 

Tablig tidak ada sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni)  

melakukannya. 

7. Sujud Tilawah diwaktu shubuh setiap malam jum’at yaitu kelompok 

Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni)  melakukannya sementara 

kelompok Salafi dan Jamaah Tablig tidak. 

8. Menqadak shalat lima waktu disela-sela shalat sunnat tarawih dibulan 

ramadhan yang dilakukan oleh sebagian Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali 

Rajuni) dengan alasan mengganti shalat lima waktu yang ditinggalkan 

dalam jangka waktu lama, sementara Salafi dan Jamaah Tabligh hanya 

menqadak shalat lima waktu saat diperjalanan dan ketika terlewatkan karena 

lupa dalam satu waktu. 
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9. Pelaksanaan Shalat Sunat Witir tigarakaat oleh kelompok Ahlussunnah wal 

jamaah (Opu Kali Rajuni) dilakukan dengan dua rakaat baru satu rakat, 

sementara kelompok Salafi langsung tiga rakaat baru salam. 

b. Tata cara dan pelaksanaan ibadah Puasa 

Dalam hal pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan yang menjadi pokok 

persoalan antara lain adalah : 

1. Penentuan awal puasa, yaitu kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali 

Rajuni)  terkadang lebih dahulu berpuasa daripada Salafi yang selalu ikut 

keputusan pemerintah.  

2. Lebaran, kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni)  terkadang 

lebih dahulu lebaran daripada Salafi yang selalu ikut keputusan pemerintah. 

3. Berbuka setelah tergelincir matahari (sudah Dzuhur) di hari terakhir bulan 

Puasa, yaitu Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) melakukannya 

dengan anggapan bahwa setelah tergelincir matahari (sudah Dzuhur) di hari 

terakhir bulan Puasa bulan pertama Syawwal sudah ada), sementara 

kelompok Salafi dan Jamaah Tablig tidak. 

4. Ada juga sebagian kecil dari kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali 

Rajuni) dibulan ramadhan hanya berpuasa tiga hari diawal bulan ramadhan, 

sementara Salafi puasa sebulan penuh. 

c. Perayaan Hari – hari besar Islam 

Dalam hal perayaan hari-hari besar Islam antara lain peringatan Maulid 

Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul Qur’an, dan tahun baru Hijriyah, ada kelompok yang 

melakukannya dan ada yang tidak. Dari hasil penelitian menunjukkan kelompok 

yang mengadakan perayaan hari-hari besar Islam adalah kelompok Ahlussunnah 

68 



 

wal jamaah (Opu Kali Rajuni), sementara yang tidak merayakan adalah kelompok 

Salafi.  

Pada peringatan maulid kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali 

Rajuni) membuat sajian dan membaca barzanji di masjid. Dan pada bulan safar 

kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) melakukan acara mandi 

safar. Sementara kelompok Salafi tidak. 

d. Zakat 

Terkait persoalan zakat yang menjadi kekisruhan dalam masyarakat di 

Kecamatan Pasilambena antara lain adalah :  

1. Takaran zakat firah, ada yang 3,5 liter dan ada yang 4 liter, yaitu kelompok 

Salafi 4 liter perorang sementara kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu 

Kali Rajuni) dan Jamaah Tabligh 3,5 liter perorang. 

2. Penerimaan zakat fitrah yaitu kelompok Salafi melalui amil zakat sementara 

kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) selain kepada amil 

zakat ada juga yang langsung ke penerima zakat terutama bagi bayi yang 

baru lahir dengan anggapan bahwa untuk anak yang baru lahir zakat 

fitrahnya langsung diberikan kepada sanronya yaitu orang yang membantu 

proses persalinan. 

3. Pembayaran Zakat Harta, kelompok Salafi mengeluarkan zakat dari setiap 

harta yang diperoleh, sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) 

tidak dengan anggapan bahwa saya saja tidak cukup mengapa harus 

mengeluarkan zakat. Pemahaman tentang nisab dan waktu mengeluarkan 

zakat harta. Kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) 

berpendapat setiap tahun pada bulan Ramadhan. Sementar kelompok Salafi 

tidak ada batasan yang penting sudah cukup nisabnya. Antara lain nisab 
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emas 83 gram dan mencapai 1 tahun, Nisab buah-buahan setiap kali panen, 

nisab hewan ternak Kambing cukup 40 ekor dikeluarkan 1 ekor (usia 1 

tahun), Sapi cukup 30 ekor dikeluarkan 1 ekor (usia 2 tahun), dan lain-lain. 

e. Kegiatan Keagamaan di mesjid,  

Kelompok Salafi dan Jamaah Tabligh melakukan kegiatan kegamaan 

dimasjid (pengajian majelis taklim, tadarrusan, pengajian taman pendidikan Al 

Qur’an) sementara ada sebagian Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) tidak, 

bahkan anak-anak yang datang ke masjid shalat atau mengaji kalau bermain-main 

sering dimarahi. 

f. Tata cara penyelenggaraan jenazah,  

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah kelompok Ahlussunnah wal 

jamaah (Opu Kali Rajuni) membakar kemenyang, anggota keluarga lewat dibawah 

keranda sebelum dibawah ke kuburan, tahlil saat menurungkan jenazah dikuburan, 

mengaji empat orang disetiap sudut kuburan, menyembeli hewan saat kematian, 

memperingati hari kematian sampai keseratus harinya, serta menamatkan Al 

Qur’an 30 juz dengan berkelompok sementara Salafi tidak melakukan seperti itu. 

Kelompok Salafi hanya membaca doa sesuai tuntunan Al Quran dan Hadis. 

g. Takziah 

Dalam pelaksanaan acara takziah kelompok Ahlussunnah wal jamaah 

(Opu Kali Rajuni) melakukannya seperti pesta (menyiapkan makanan, menyembeli 

hewan, mengundang banyak orang dan penceramah) sementara Salafi tidak. Salafi 

melakukan acara takziah tidak mengundang orang, dilaksanakan didalam rumah 

dan tidak ada acara makan dan minum untuk tamu yang melayat (tamu membawa 

sendiri makan/minum). Sementara Jamaah Tabligh melaksanakan acara takziah 

seperti adab kebiasaan dengan mengundang penceramah dan makan minum  
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bersama tamu. 

h. Ziarah Kubur 

Dalam pelaksanaan ziarah kubur juga ada perbedaan yaitu kelompok 

Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) melakukannya pada hari-hari tertentu 

antara lain setiap shubuh Jum’at dan pada hari hari raya idul fitri serta hari raya idul 

adha, membakar kemenyan dan membaca tahlil dan Al Qur’an.  Sementara 

kelompok Salafi tidak ada batasan hari kapan saja ketika ada kesempatandan berdoa 

sesuai tuntunan Al Quran dan Hadis. 

i. Penyembelihan Hewan Kurban. 

Dalam proses penyembelihan hewan kurban kelompok Ahlussunnah wal 

jamaah (Opu Kali Rajuni) menyiapkan sajian, membakar kemenyang, memberi 

minyak wangi, menyisir, memberi bedak melempar telur ke muka hewan, 

sementara Salafi tidak.  Kelompok Salafi hanya membaca doa sesuai tuntunan Al 

Quran dan Hadis. Kelompok Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) terkadang 

menyembeli hewan kurban bagi yang sudah meninggal, sementara Salafi tidak. 

Kelompok Salafi hanya berkurban bagi orang yang mash hidup. 

j. Penyembelihan Hewan Akikah. 

Dalam proses penyembelihan hewan akikah kelompok Salafi dilaksanakan 

pada hari ketujuh dari kelahiran bayi (sesuai tuntunan Al Quran dan Hadis), 

sementara Ahlussunnah wal jamaah (Opu Kali Rajuni) terkadang menyembeli 

hewan akikah  lewat dari hari ketujuh bahkan ada sudah meninggal, dan prosesinya 

juga sama dengan orang yang berkurban. 

k. Pelaksanaan Ibadah Haji 

Dalam proses pemberangkatan jamaah calon haji kelompok Ahlussunnah  

71 



 

wal jamaah (Opu Kali Rajuni) mengadakan pesta dan membaca barzanji, begitu 

juga saat kedatangan kembali dari tanah suci mereka berpestaa dan melakukan 

acara selamatan. Sementara kelompok Salafi tidak. Kelompok Salafi hanya berdoa 

sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadis. 

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penyebab 

timbulnya gesekan-gesekan dalam masyarakat di Kecamatan Pasilambena yang 

berujung komplik, secara garis besarnya digambarkan oleh Laode Zainul Hasan 

Sari Husada salah seorang pembina pada pengajian fikih Kecamatan Pasilambena 

dalam sebuah wawancara bersama peneliti, sebagai berikut : 

1. Adanya sifat fanatisme kelompok yang berlebihan dalam masyarakat di 

Kecamatan Pasilambena yang tidak mau menerima pendapat lain selain dari 

kelompoknya 

2. Adanya kekurangmampuan masyarakat di Kecamatan Pasilambena dalam 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang 

benar sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan al Hadis. 

3. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan potensi lemba-

lembaga keagamaan dalam masyarakat di Kecamatan Pasilambena. 

4. Terdapatnya kesulitan dalam proses pembinaan keagamaan dalam 

masyarakat di Kecamatan Pasilambena yang diakibatkan dari adanya 

gangguan dari beberapa anggota kelompok dan aliran keagamaan yang 

bersifat arogan dan tertutup.7  

Dalam teori kepribadian kelompok (Group Syntality Theori) yang 

dipopulerkan oleh Sharon Derry, dkk dalam tulisan yang berjudul “Interdisiplinary 

Collaboration: an Emerging Cognitive Science” tahun 2005, disebutkan : 

7Laode Zainul Hasan Sari Husada (39), sebagai pembina, wawancara di Kecamatan 
Pasilambena, tanggal, 6 April 2023. 
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“……Dinamika kepribadian diukur oleh apa yang disebut synergi, yaitu tingkat 

atau derajat energi dari setiap individu yang dibawa dalam kelompok untuk 

digunakan dalam melaksanakan tujuan-tujuan  kelompok. Synergi suatu kelompok 

dihasilkan dari sikap anggotanya terhadap kelompok.8 

Dari teori di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pentingnya 

kepribadian setiap anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Kepribadian yang 

toleran dan terbuka  akan mempermudah tercapainya tujuan kelompok, sebaliknya 

kepribadian anggota kelompok yang arogan dan tertutup akan menghambat 

pencapaian tujuan kelompok. 

Demikian gambaran masyarakat kecamatan Pasilambena yang begitu 

kompleks dan sangat membutuhkan tangan-tangan bijak dan model komunikasi 

yang tepat dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul. 

2. Sejarah Lembaga Keagamaan Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena 

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Pasilambena yang multi dimensi dan 

seringnya terjadi gesekan-gesekan diantara anggota kelompok dan aliran 

keagamaan yang ada, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka 

diupayakanlah pembentukan pengajian fikih yang dianggap sangat tepat dan 

relevan dengan kondisi masyarakat. Tepatnya pada tahun 2017 terbentuklah 

pengajian fikih yang diprakarsai oleh Kepala KUA bersama beberapa tokoh agama 

yang berpusat di Latokdok ibukota Kecamatan Pasilambena.9 

Pengajian fikih Pasilambena ini merupakan gabungan dari berbagai 

lembaga keagamaan non formal (majelis taklim) se-Kecamatan Pasilambena yang 

dalam program-program pengajarannya mengutamakan kajian fikih yang bertujuan  

8Derry, Sharon, dkk. Interdisiplinary Collaboration: an Emerging Cognitive Science (New 
Jersey, Lewurence Erlbaum, 2005) h. 57 

9Muhammad Ikbal, S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka Al Fauzan, 2023) h. 3 
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untuk membumikan nilai-nilai dan ajaran islam di wilayah Kecamatan 

Pasilambena.  

Adapun struktur kelembagaan pengajian fikih Pasilambena, sebagaimana 

digambarkan berikut ini :  

      

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003.10 

Pembina pada pengajian fikih Kecamatan Pasilambena adalah Kepala KUA, 

para penyuluh agama Islam dan para tokoh agama se-Kecamatan Pasilambena, 

yaitu Muhammad Arpin, S.Ag (Ka. KUA), Muhammad Ikbal, S.Hi (Penyuluh 

Agama), Muhammadin (Penyuluh Agama), Kamaruddin, A.Ma (Penyuluh 

Agama), Laode Zainul Hasan Sari Husada (Penyuluh Agama), Hasdin Lakota 

(Penyuluh Agama), St. Hasnah, S.Pd.I (Penyuluh Agama), Andi Patra, S.Pd.I 

(Tokoh Agama), Adianto, S.Pd.I (Tokoh Agama), Muh. Arsud, S.Pd.I (Tokoh 

Agama), Laode Nahwiah, S.Pd (Tokoh Agama), Syamsumardi, SH (Tokoh 

Agama). 11 

10Muhammad Ikbal, S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka Al Fauzan, 2023) h. 7 

11Muhammad Ikbal, S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka Al Fauzan, 2023) h. 8 
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Kehadiran pengajian fikih dan keterlibatan dari berbagai pihak dalam 

menghadapi setiap persoalan yang ada akan sangat membantu dalam 

penyelesaiannya. Dan ini akan mempercepat terciptanya kehidupan beragama yang 

kondusif, aman dan nyaman di Kecamatan Pasilambena. 

Pengajian fikih sebagai wadah penyebaran ilmu pengetahuan terutama 

dibidang keagamaan di kecamatan Pasilambena sangat dibutuhkan keberadannya 

dalam mengawal dan melaksnakan pembangunan dan pengembangan dibidang 

keagamaan.  

Pengajian fikih yang mengadopsi metode komunkasi kelompok dalam 

pelayanan dan bimbingan yang konprehensif dalam masyarakat, juga tak kalah 

pentingnya dalam mempermudah dan mempercepat transformasi pengetahuan dan 

pengalaman kepada setiap indipidu sebagai anggota masyarakat, yang pada 

gilirannya akan menciptakan masyarakat yang ideal yang sejahtera lahir dan batin. 

B. Model-Model Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih Kecamatan 

Pasilambena 

Model komunikasi kelompok yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan 

pembinaan kehidupan beragama oleh para pembina pengajian fikih Kecamatan 

Pasilambena dalam penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Dapat menggambarkan proses komunikasi yang terjadi antara anggota 

kelompok pengajian fikih Kecamatan Pasilambena. 

2. Dapat menunjukkan hubungan komunikasi yang terjadi antara anggota 

kelompok pengajian fikih Kecamatan Pasilambena. 

3. Dapat memberikan bantuan atau solusi dari timbulnya kebuntuan 

komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok.  
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 Muhammad Ikbal, yang merupakan salah satu pembina pada pengajian 

fikih Kecamatan Pasilambena dalam sebuah wawancara bersama peneliti, 

mengemukakan pendapatnya,yaitu : 

Keberhasilan sebuah proses komunikasi diperlukan model yang tepat 
sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif. Kebuntuan 
komunikasi yang sering kita jumpai dalam kelompok masyarakat dapat 
dihindari sehingga proses komunikasi dapat berjalan lancar.12 

Karmili, salah seorang aparat pemerintah Kecamatan Pasilambena, saat 

ditemui dalam suatu wawancara bersama peneliti, mengatakan : 

Kebuntuan komunikasi dalam sebuah proses komunikasi sering menjadi 
momok yang menggagalkan hubungan antara anggota kelompok masyarakat, 
oleh karena itu sangat dibutuhkan model komunikasi yang tepat dan sesuai 
dengan kondisi dilapangan, sehingga dapat menghilangkan gangguan-
gangguan komunikasi yang timbul saat proses komunkasi berlangsung.13 

Teori pencapaian kelompok (Group Achievement Theory) yang 

dipopulerkan oleh Sharon Derry, dkk. dalam tulisan yang berjudul “Interdisiplinary 

Collaboration: an Emerging Cognitive Science” tahun 2005, disebutkan : “Dalam 

produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan  

masukan dari anggota dan variabel-variabel perantara, serta keluaran dari 

kelompok”14 

Dari teori yang dikemukakan di atas, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa 

setiap informasi yang masuk dari anggota kelompok diperiksa dengan teliti, 

bilamana  informasi itu  bernilai positif akan diterima, sebaliknya ketika informasi 

itu mengandung nilai negatif akan ditolak, sehingga dapat dipastikan dalam setiap 
proses komunikasi yang terjadi dalam hubungan antara anggota kelompok dapat 

12Muhammad Ikbal (45) sebagai Pembina, Wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal 
9 April 2023. 

13Karmili (46) sebagai aparat pemerintah, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal 
8 April 2023 

14Sharon Derry, dkk. Interdisiplinary Collaboration: an Emerging Cognitive Science (New 
Jersey, Lewurence Erlbaum, 2005) h. 57 
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berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Dari berbagai ulasan yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan, bahwa model komuniasi menjadi ukuran keberhasilan proses 

komunikasi kelompok  

Dalam penelitian ini, setelah melalui observasi dilapangan dan wawancara 

dengan para pembina pengajian fikih dan para tokoh agama/masyarakat Kecamatan 

Pasilambena ditemukan beberapa model komunikasi kelompok yang diterapkan 

dalam melaksanakan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena, 

yaitu :  

1. Model Komunikasi Aksi (Linear) 

Model komunikasi aksi merupakan komunikasi bersifat satu arah, Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan kehidupan beragama oleh 

para pembina pengajian fikih Kecamatan Pasilambena, model ini dipergunakan 

pada saat kegiatan ceramah. 

Muhammadin yang termasuk salah seorang pembina pengajian fikih dalam 

sebuah wawancara bersama peneliti, mengungkapkan : 

Model komunikasi aksi ini sering saya lakukan dan sangat cocok 
dipergunakan pada acara ceramah Takziah, Ramadhan, Halal bi Halal, 
Syukuran, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan Nuzulul Qur’an. Bagi saya model 
komunikasi ini mudah dan tidak ada kendala yang berarti dalam 
pelaksanaannya.15 

Kamaruddin, yang juga tergabung dalam pembina pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena saat ditemui dalam sebuah sesi wawancara bersama 

peneliti mengatakan : 

Kegiatan ceramah yang saya lakukan, sangat enjoi dengan model komunikasi 
ini. Cukup menguasai materinya dan dengan retorika yang baik serta 

15Muhammadin  (58), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
12 April 2023. 
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penguasaan panggung, maka acara dapat berjalan dengan lancar. Hanya 
sedikit kendala ketika tiba - tiba didadak untuk membawakan ceramah16 

Model komunikasi aksi yang dipakai oleh para pembina pengajian fikih 

dalam setiap proses pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena, 

sebagaimana terdapat pada gambar berikut :: 

 

Sumber : Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003.17 

Dari berbagai pemaparan tersebut di atas, maka peneliti menarik suatu 

kesimpulan bahwa model kemunikasi aksi adalah proses komunikasi yang bersifat 

satu arah dan prakteknya dilakukan pada kegiatan-kegiatan ceramah baik di masjid, 

rumah, dan kantor. Adapun model komunikasi dalam bentuk ceramah yang 

dipraktekkan oleh para pembina pengajian fikih, dapat dilihat pada ceramah di 

masjid Jabal Nur Dusun Bonto-Bonto Desa Kalaotoa dengan materi hukum shalat 

di masjid yang ada kuburannya menurut imam mahzab, yaitu : 

Shalat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya atau menghadap 
kuburan, para imam mahzab berbeda pendapat. (1). Mahzab Maliki 
berpendapat boleh dengan catatan bersih dari najis. Sebagaimana dijelaskan 
oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththo’:    وَجَازَتِ الصَّلاَ ة بِمَقْبَرَ ة 

اسَةأيَْ فِيْهَا وَلوَْ عَلَى مَقْبرََ ة عَا مِرَة أوَْداَرِسَ ة وَلوَْلِكَافرِِيْنَ ... إِنْ أ مِنتَِ النَّجَ   Artinya: 
“Dan boleh mengerjakan shalat di area kuburan meskipun di atasnya, baik 
kuburan yang masih berfungsi maupun sudah lenyap, meskipun kuburan 
orang-orang kafir… apabila aman dari najis”. (2). Mahzab Syafi’i berpendapat 
makruh kalau diketahui dimana tidak ada aliran najisnya. Dalil yang 
dipergunakan adalah hadis riwayat Abu Dawud  عليه وسلم قال؛ الرض 
 Artinya: Rasulullah saw    كلهامسجدالالمقبرة والحمام عن ابيه ان رسول الله صل الله
bersabda: “Tanah seluruhnya adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar 
mandi” Atsar dari Umar, ra “ketika Anas shalat ke arah kubur. Umar  

16 Kamaruddin  (38) sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 10 
April 2023 

17Muhammad Ikbal, S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka Al Fauzan, 2023), h. 9 

 

Pembina Jamaah Pesan 

78                            



 

memanggilnya dengan mengatakan , ‘(awas) kubur, kubur!’. Anas menyangka 
Umar mengatakan, ‘Bulan’. (karena kemiripan bunyi kalimat. Kubur: 
qabr.Bulan: qamar). Ketika Anas melihat bahwa yang dimaksud Umar adalah 
kubur, maka ia pun melewati kubur itu dan melanjutkan shalatnya. (3). Mazhab 
Hambali berpendapat haram shalat di masjid yang ada kuburannya., Dalil yang 
dipergunakan adalah hadis riwayat Muslim  لتجلس على القبور ولتصلوا إليها أو
 Artinya:”Janganlah kamu duduk di atas kubur dan janganlah shalat ke  عليها
arah kubur atau di atas kubur”.18 

2. Model Komunikasi Interaksi 

Model komunikasi interaksi merupakan komunikasi yang bersifat dua arah. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi ini dipraktekan pada  

oleh para pembina pengajian fikih dalam proses pembinaan kehidupan beragama  

di Kecamatan Pasilambena pada kegiatan tanya jawab atau dialog keagamaan 

dengan menentukan tema-tema tertentu, aktual dan sesuai dengan kondisi saat 

pelaksanaannya. 

Hasdin Lakota salah satu pembina pada pengajian fikih pada saat ditemui 

dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti, mengutarakan pendapatnya : 

Model komunikasi ini saya lakukan dengan menentukan topik sesuai dengan 
keadaan, ketika memasuki bulan Ramadhan maka saya memberikan 
pembahasan mengenai Puasa, Zakat, dan Al Our’an. Pada saat bulan haji 
datang saya memberikan pembahasan mengenai Haji dan Kurban.19 

Adianto, yang juga salah satu pembina pengajian fikih Kecamatan 

Pasilambena saat ditemui dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti 

mengungkapkan : 

Model komunikasi ini menurut saya cukup menantang, karena disamping 
menguasai materi inti, juga harus menguasai materi tambahan yang berkaitan 
dengan materi inti. Ketika saya akan memberikan materi kajian dengan model 
komunikasi ini, betul-betul melakukan persiapan yang matang. Model  

18 Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina, ceramah di masjid Nurul Yaqin Dusun Bonto-
Bonto Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena, tanggal, 02 September 2022 

19 Hasdin Lakota (36), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
5 April 2023 
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komunikasi ini saya praktekkan sesuai dengan isu-isu hangat dan lagi viral, 
terkadang juga sesuai dengan permintaan jamaah.20 

Model komunikasi interaksi yang dipergunakan oleh para pembina 

pengajian fikih dalam proses pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama di 

kecamatan Pasilambena, sebagaimana terdapat pada gambar berikut :  

 

Sumber : Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003.21 

Dari beragam pembahasan di atas, maka peneliti menarik sebuah  

kesimpulan bahwa komunikasi interaksi adalah proses komunikasi dua arah dan 

dipraktekkan pada acara-acara tanya jawab atau diskusi dengan tema yang telah 

ditentukan. Adapun model komunikasi dalam bentuk diskusi dapat dilihat pada 

pada acara tanya jawab di KUA Kecamatan Pasilambena dengan tema hukum haji 

bagi orang yang berutang menurut Ulama/imam mahzab yaitu : 

Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang yang berutang untuk pergi 
menunaikan ibadah haji sebelum dia melunasinya terlebih dahulu, 
sebagaimana firman Allah swt :      ًوَلِلهِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِيْهِ سَبِيلا 
Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Al 
Aimron : 97) Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi 
Aufa berkata,”Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang yang 
belum menunaikan haji atau berutang untuk haji? Beliau saw bersabda,’Tidak.” 
(HR. Baihaqi). Para ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 
Hanbali) memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum haji bagi orang 
yang berutang. Secara umum, ada tiga pendapat utama, yaitu: (1). Tidak boleh 
haji sebelum melunasi utang. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab 
Hanafi dan sebagian ulama dari mazhab Syafi’i dan Hanbali. Syeikh Yusuf Al-
Qardhawi menjelaskan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban 
hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Syaikh Utsaimin rahimahullah   

20Adianto (38), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 10 April 
2023 

21Muhammad Ikbal,  S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka AlFauzan, 2023), h. 8 
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 berkata: “Saya tidak sependapat jika dia berhutang untuk berhaji, karena haji 
dalam keadaan ini tidak diwajibkan atasnya, oleh sebab ini semestinya dia 
menerima keringanan Allah dan keluasan rahmat-Nya, dan tidak membebani 
dirinya dengan hutang yang dia tidak tahu apakah dia bisa membayarnya atau 
tidak? Mungkin dia meninggal dan belum membayarnya akhirnya masih 
tersisa hitang tersebut dalam tanggungannya” (3).Boleh haji asalkan 
mendapat izin atau kerelaan dari pihak yang berhak menerima utang. Ini 
adalah pendapat sebagian ulama dari mazhab Syafi’i dan Hanbali. (4). Boleh 
haji tanpa memerlukan izin atau kerelaan dari pihak yang berhak menerima 
utang asalkan yakin atau mampu melunasi utang setelah kembali dari haji. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki dan sebagian ulama 
dari mazhab Syafi’i dan Hanbali. Imam Syafi’I berpendapat : “Tetapi jika ia 
mempunyai harta yang banyak, ia boleh menjual sebagiannya atau berhutang 
(karena yakin dapat membayar hutang yang dipinjamnya)”22 

3. Model Komunikasi Transaksi 

Model komunikasi transaksi merupakan model komunikasi banyak arah dan 

diperagakan oleh pembina pengajian fikih dalam proses pembinaan kehidupan 

beragama di Kecamatan Pasilambena dalam bentuk demonstrasi atau praktek.  

St. Hasnah, yang termasuk salah satu pembina pada pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena, ketika ditemui dalam sebuah wawancara bersama peneliti 

mengungkapkan :  

Model komunikasi ini saya praktekkan ketika pembelajaran baca tulis Al 
Qur’an, wudhu, dan shalat. Dari sekian model komunikasi yang saya pakai 
dalam kegiatan pengajian selama ini, model ini yang paling rumit, karena 
disamping penguasaan materi, juga harus mahir mempraktekkannya.23 

Syamsumardi, yang juga tergabung dalam jajaran pembina pada pengajian 

fikih Kecamatan Pasilambena, menuturkan : 

Model komunikasi yang berat dan sangat menantang, karena harus mampu 
menguasai materinya dan sekaligus dengan prakteknya. Ketika salah satunya 
tidak dikuasai, maka dipastikan kegiatan yang dikerjakan tidak akan 
menghasilkan apa-apa.24 

22Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina, diskusi di KUA Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 19 Agustus 2022 

23St. Hasnah (48), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 11 
April 2023 

24Syamsumardi (25), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 8 
April 2023 
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Model komunikasi transaksi yang dipergunakan para pembina pengajian 

fikih, sebagaimana terdapat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003.25 

Dari beragam penjelasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

mengambil sebuah kesimpulan bahwa komunikasi transaksi adalah proses 

komunikasi banyak arah dan diperagakan pada kegiatan demonstrasi/praktek 

ibadah. Adapun model komunikasi dalam bentuk demonstrasi/praktek dapat dilihat 

pada acara praktek mengusap kepala ketika wudhu di masjid Nurul Yaqin yaitu : 

Hukum Mengusap Kepala Ketika Wudhu Menurut 4 Mazhab adalah (1). 
Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengusap kepala ketika 
wudhu cukup dengan seperempat dari bagian kepala saja. Dalil yang 
dipergunakan adalah hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang shahih: 

َ فمََسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. رواه مسلم«أنََ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  أ توََضَّ . 
Artinya:“Dari Mughiroh bin Syu’bah radhiyallahu 'anhu: Sesungguhnya Nabi 
saw Berwudhu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya serta 
khuf”. (2). Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu 
wajib diratakan ke seluruh kepala. Dalil yang dipergunakan hadis riwayat 
Bukhari dan Muslim dengan sanad yang shahih:  وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم- 

برأسه, فأقبل بيديه وأدبر.  -صلى الله عليه وسلم  -قال: ومسح  -في صفة الوضوء  -رضي الله عنه 
 Artinya : “Dari Abdullah bin Yazid: Nabi SAW mengusap kepalanya .متفق عليه
mulai dari depan dengan kedua tangannya sampai ke belakang kepala”. (3). 
Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu cukup  

25Muhammad Ikbal, S.Hi. Data Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena.Tahun 2003 
(Pustaka AlFauzan, 2023), h. 8 
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dengan sebagian dari kepala saja, walaupun hanya beberapa rambut saja. Dalil 
yang dipergunakan hadis riwayatkan Muslim dengan sanad yang shahih:  ََأن

أَ فمََسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ. رواه مسلم«النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  توََضَّ . Artinya 
“Dari Mughiroh bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu: Sesungguhnya Nabi SAW 
berwudhu kemudian mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya serta khuf.” (4). 
Mazhab Hambali berpendapat bahwa mengusap kepala ketika wudhu wajib 
diratakan ke seluruh kepala. Dalil yang digunakan Hadis riwayat Bukhari dan 
Muslim dengan sanad yang shahih:  في  -رضي الله عنه  -وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم

برأسه, فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه -صلى الله عليه وسلم  -قال: ومسح  -صفة الوضوء  . Artinya 
: “Dari Abdullah bin Yazid: Nabi SAW mengusap kepalanya mulai dari depan 
dengan kedua tangannya sampai ke belakang kepala.”26 

Dari berbagai gambaran yang telah dipaparkan di atas mengenai model-

model komunikasi kelompok yang dipergunakan oleh para pembina pengajian 

fikih, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat tiga model yang dipakai 

dalam menjalankan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena, 

yaitu : model komunikasi aksi. model komunikasi interaksi, dan model komunikasi 

transaksi. 

Muhammad Ikbal, salah satu pembina pada pengajian fikih dalam suatu 

wawancara bersama peneliti, mengutarakan bahwa model-model komunikasi pada 

pengajian fikih dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dan kekurangan,27 yaitu : 

1. Kelebihan model-model komunikasi pada pengajian fikih 

Dari hasil penelitian tentang imflementasi model-model komunikasi 

kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih, peneliti menemukan beberapa 

kelebihan, sebagai berikut : 

a. Model komunikasi aksi mampu meningkatkan penyampaian pesan-pesan 

keagamaan kepada anggota kelompok/masyarakat. 

b. Model komunikasi interaksi mampu mendongkrak pertumbuhan  

26 Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina, diskusi di KUA Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 19 Agustus 2022 

27Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023. 
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penguasaan materi-materi keagamaan oleh para anggota kelompok/ 

masyarakat. 

c. Model komunikasi transaksi mampu meningkatkan dan mengembangkan 

aktualisasasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kekurangan model-model komunikasi pada pengajian fikih 

Dari hasil penelitian tentang imflementasi model-model komunikasi 

kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih, peneliti menemukan beberapa 

kekurangan, sebagai berikut : 

a. Model komunikasi aksi lemah dalam hal pemahaman anggota kelompok 

terhadap pesan-pesan keagamaan yang disampaikan oleh para pembina 

pengajian fikih. 

b. Model komunikasi interaksi lambat dalam hal penambahan dan 

penguasaan materi-materi keagamaan. 

c. Model komunikasi transaksi lebih lambat lagi dalam kuantitas 

penambahan dan penguasaan materi-materi keagamaan. 

Pembina pengajian fikih dalam upaya mewujudkan kehidupan beragama 

yang damai dan kondusif, maka mengambil langkah-langkah dalam proses 

pembinaan kehidupan beragama dengan mengkombinasikan beragam model 

komunikasi kelompok sehingga dapat saling menutupi dan saling mengisi antara 

satu model dengan model lainnya. 

Teori perbandingan sosial (Social Comoarison Theory) menjelaskan 

bagaimana tindak komunikasi para anggota kelompok mengalami peningkatan atau 

penurunan, setelah suatu keputusan kelompok dibuat. Hal ini menandakan bahwa 

betapa pentingnya mengambil dan menetapkan sebuah keputusan dalam kelompok 
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sehingga para anggota dengan senang hati dalam bekerjasama, bahu membahu 

dalam mewujudkan kehidupan beragama yang paripurna. 

Muhammad Ikbal, salah satu pembina pada pengajian fikih saat dijumpai 

dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti mengungkapkan bahwa untuk lebih 

mendorong terwujudnya pembinaan kehidupan beragama yang paripurna di 

Kecamatan Pasilambena, maka dalam pelaksanaannya menggunakan tiga metode 

pendekatan, yaitu : 

1. Metode hiwar, adalah metode pendekatan dengan percakapan silih berganti 

antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik yang 

mengarah kepada satu tujuan. 

2. Metode ibrah, metode ini bertujuan mengantarkan pada kepuasan berpikir 

tentang perkara aqidah dan mendidik perasaan ketuhanan sebagaimana 

menanamkan, mengokohkan, menumbuhkan aqidah tauhid, ketundukan 

kepada hukum Allah, dan kepatuhan kepada segala perintah Allah 

3. Metode mauidhah, adalah metode pendidikan dengan cara mengingatkan  

kebaikan dan kebenaran yang menyentuh hati dan menggugah untuk 

mengamalkannya.28 

Imflementasi tiga metode pendekatan tersebut di atas terbukti telah 

memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan peran aktif dan partisipasi para 

anggota kelompok/masyarakat dalam kegiatan-kegiatan  keagamaan dan juga dapat 

disaksikan tingginya pengamalan nilai-nilai pengetahuan keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari di Kecamatan Pasilambena, hal ini dapat dilihat pada : 

a. Ramai shalat berjamaah di masjid,  

b. Semaraknya kegiatan pengajian al qur’an baik di rumah, mushallah maupun  

28Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023. 
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di masjid,  

c. Lancarnya kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an yang rutin dilaksnakan 

setiap tahun,  

d. Ramainya peringatan hari-hari besar Islam maulid, isra’ mi’raj, nuzulul 

qur’an 

C. Bentuk-Bentuk Aktivitas Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih 

Kecamatan Pasilambena 

Aktivitas komunikasi kelompok dalam proses pelaksanaan pembinaan 

kehidupan beragama oleh para pembina pengajian fikih Kecamatan Pasilambena 

dalam penelitian ini menunjukkan adanya beberapa tujuan, yaitu: 

1. Meningkatkan ikatan persaudaraan dan sikap saling menhormati/ 

menghargai antara anggota kelompok. 

2. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang benar  

sesuai dengan petuntuk Al Qur’an dan Hadis 

3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan 

sehari-hari. 

Andi Patra, salah seorang pembina pada pengajian fikih Kecamatan 

Pasilambena, yang ditemui dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti, 

menyatakan : 

Puji syukur kepada Allah, karena kehadiran pengajian fikih ini telah 
meningkatkan rasa persaudaraan diantara anggota kelompok masyarakat di 
Kecamatan Pasilambena. Saya juga melihat semakin  semaraknya kegiatan-
kegiatan ibadah di masjid, terutama shalat berjamaah dan pengajian Al 
Qur’an. Harapannya kedepan hal-hal baik ini semakin ditingkatkan 29 

Andi Irwan, yang termasuk salah satu aparat pemerintah Kecamatan 

Pasilambena saat ditemui dalam sebuah wawancara bersama peneliti menyatakan : 

29Andi Patra (35), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 11 
April 2023. 
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Saya menyaksikan pengajian ini memberikan manfaat yang luar biasa dalam 
meningkatkan tatanan pergaulan sehari-hari, menambah pengetahuan agama, 
dan yang paling utama dari kegiatan ini dapat menjadi penolak bala. Karena 
itu besar harapan saya agar pengajian ini terus ditingkatkan dan 
dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas kegiatannya.29  

Teori Perbandingan Sosial (Social Comoarison Theory) pada tulisan Sharon 

Derry, dkk.yang berjudul “Interdisiplinary Collaboration: an Emerging Cognitive 

Science” tahun 2005, menggambarkan bahwa “bagaimana tindak komunikasi dari 

para anggota kelompok mengalami peningkatan atau penurunan, setelah suatu 

keputusan kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi 

untuk mendapatkan informasi yang mendukung atau membuat individu - individu 

dalam kelompok lebih merasa senang” 30 

Dari teori tersebut di atas, maka secara umum dapat diambil suatu 

ksimpulan bahwa keberhasilan aktivitas kelompok dalam setiap proses komunikasi 

sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil dalam kelompok. Ketika 

keputusan yang diambil itu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan anggota 

kelompok, maka tujuan kelompok akan terwujud, tetapi sebaliknya jika keputusan 

itu bertolak belakang dengan kehendak anggota, maka dipastikan akan mengalami 

kegagalan. 

Dari hasil wawancara dengan para pembina pengajian fikih, tokoh 

agama/masyarakat Kecamatan Pasilambena, maka ada beberapa bentuk aktivitas 

komunikasi kelompok yang dilaksanakan dalam upaya pembinaan kehidupan 

beragama di Kecamatan Pasilambena, yaitu : 

1. Forum/Ceramah 

Forum atau ceramah merupakan salah satu bentuk aktivitas komunikasi  

29Andi Irwan (43), sebagai aparat Pemerintah, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 12 April 2023 

30Derry Sharon, dkk. Interdisiplinary Collaboration: an Emerging Cognitive Science (New 
Jersey, Lewurence Erlbaum, 2005) h. 57 
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Kecamatan Pasilambena. Dari hasil penelitian menunjukkan hahwa bentuk aktivitas 

komunikasi ini dipergunakan pada acara pengkajian hukum ibadah dalam ilmu fikih 

menurut imam mahzab, baik dilaksanakan di masjid, rumah maupun kantor. 

Muh. Arsud, yang termasuk salah satu tokoh agamaketika dihubungi pada 

salah satu sesi wawancara bersama peneliti, mengungkapkan : 

Kegiatan ceramah yang sering saya lakukan pada acara maulid, isra’ mi’raj, 
nuzulul qur’an, takziah. Materinya berkaitan dengan akidah, ibadah dan 
akhlak. Tak banyak kendala yang saya hadapi dalam proses pelaksanaan acara 
ceramah. Hal penting yang saya lakukan sebelum memberikan ceramah adalah 
menguasai materi yang akan disampaikan, 31 

Laode Nahwiah, yang termasuk tokoh agama ketika ditemui dalam sebuah 

wawancara bersama peneliti menuturkan : 

Ceramah agama menurut saya sangat baik dan tepat dalam menyampaikan 
pelajaran agama kepada masyarakat. Bahasa dan retorika menjadi faktor utama 
keberhasilan sebuah ceramah. Selama saya melaksanakan ceramah tidak ada 
hambatan yang berarti, hanya saja ketika harus pergi ceramah keluar kampung 
yang jaraknya lumayan jauh, terkadang terkendala kendarann atau cuaca yang 
tidak mendukung seperti hujan atau angin kencang.32 

Adapun aktivitas komunikasi kelompok dalam bentuk ceramah dapat dilihat 

pada pengajian di masjid Babussalam dengan materi hukum Akikah, yaitu : 

Dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan pendapat 
masing-masing ulama 4 madzhab terkait hukum akikah. Secara umum, terdapat 
tiga pendapat yang dikemukakan ulama 4 madzhab mengenai hukum akikah 
yaitu. (1). Sunnah Muakkadah atau perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan 
sekali untuk dikerjakan. Ini adalah pendapat ulama Syafiiyah dan pendapat 
yang masyhur di kalangan ulama Hanabilah. Hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi 
dari Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda  َُالْغلاُم
ى وَيحُْلقَُ رَأسُْهُ   artinya : “Setiap bayi  مُرْتهََنٌ بِعقَِيقَتهِِ يذُْبحَُ عَنْهُ يوَْمَ السَّابِعِ وَيسَُمَّ
tergadai dengan akikahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari 
ketujuh, dicukur dan diberi nama”.  (2). Mandubah atau dianjurkan. Ini adalah 
pendapat ulama Malikiyah. Menurut mereka, hukum akikah hanya dianjurkan  

31Muh. Arsud (50), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 11 
April 2023. 

32Laode Nahwiah (53), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 13 April 2023 
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saja, tapi tidak sampai pada taraf disunnahkan. Status mandub di kalangan 
ulama Malikiyah lebih rendah statusnya dibanding dengan sunnah. Disebutkan 
dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah berikut  ُوَذهََبَ الْمَالِكِيَّة
 artinya : “Ulama Malikiyah  إِلَى أنََّهَا مَنْدوُبَة وَالْمَنْدوُبُ عِنْدهَُمْ أقَلَ مِنَ الْمَسْنُونِ 
berpendapat bahwa akikah adalah mandubah atau dianjurkan. Status mandubdi 
kalangan mereka lebih rendah dibanding dengan sunnah” (3). Mubah atau 
boleh, Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Menurut mereka, akikah hanya 
sekedar boleh dilakukan, namun tidak disunnahkan dan tidak pula dianjurkan. 
Menurut ulama Hanafiyah, syariat kurban telah menghapus semua bentuk 
anjuran sembelihan hewan sebelumnya, mulai dari akikah, rajabiah, dan 
‘atirah. Disebutkan oleh Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-
Islami wa Adillatuhu berikut;  قال الحنفية: تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع

بلها من العقيقة، والرجبية، والعتيرة،الأضحية نسخ كل دم كان ق  artinya : “Ulama 
Hanafiyah berkata; hukum akikah adalah mubah atau boleh, dan tidak 
dianjurkan. Ini karena syariat kurban telah menghapus semua bentuk 
sembelihan sebelumnya mulai dari akikah, rajabiah, dan ‘atirah….”  33. 

2. Diskusi/Tanya Tawab 

Aktivitas komunikasi dalam bentuk diskusi atau Tanya jawab merupakan 

salah satu bentuk kegiatan yang dipraktekkan oleh para pembina pengajian fikih. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan diskusi ini dipraktekkan pada 

acara pengkajian masalah hukum ibadah dalam ilmu fikih dalam pandangan para 

imam mahzab, baik yang dilaksanakan di masjid, rumah maupun kantor.. 

Muhammad Ikbal, salah seorang pembina pada pengajian Kecamatan 

Pasilambena saat dijumpai dalam sebuah sesi wawancara bersama dengan peneliti 

mengungkapkan : 

Berbicara mengenai diskusi dalam kegiatan aktivitas komunikasi pada 
pengajian fikih, sangat tepat dan menjadi ciri khas dari pengajian ini, dimana 
dalam kegiatan rutinnya selalu mengadakan diskusi atau tanya jawab antara 
anggota kelompok dengan pembina pengajian fikih. Ketika saya memberikan 
materi pengajian selalu dibarengi dengan sesi diskusi. Dengan diskusi atau 
tanya jawab pada setiap pengajian, sangat membantu mempercepat transfer 
pengetahuan agama kepada anggota kelompok.34  

33Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina, ceramah di masjid Babussalam Latokdok Desa 
Kalaotoa Kecamatan Pasilambena, tanggal, 26 September 2022 

34Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023. 
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Muhammadin, yang juga tergabung sebagai pembina pada pengajian 

Kecamatan Pasilambena, ketika dijumpai dalam sebuah wawancara bersama 

peneliti mengungkapkan : 

Dari berbagai kegiatan diskusi yang saya lakukan dalam setiap kegiatan 
pengajian, sangat bermanfaat dan menambah pengalaman bagi para anggota 
kelompok dalam upaya menggali pengetahuan khususnya keagamaan. Banyak 
hal baru yang ditemukan dalam setiap diskusi, wawasan dan pemikiran 
bertambah luas, walaupun terkadang ada gesekan-gesekan saat diskusi, namun 
setelah usai rukun dan damai kembali.35 

Adapun aktivitas komunikasi kelompok dalam bentuk diskusi dapat dilihat 
pada pengajian di Rumah Muh. Nurung dengan materi hukum berjabat tangan 
setelah shalat, yaitu : 

Berjabat tangan setelah shalat berjamaah merupakan tradisi mayoritas umat 
Islam Indonesia. Para ulama berbeda pendapat soal hukum berjabat tangan 
sesudah shalat. (1). Mazhab Hanafi, seperti Syekh Ath-Thahawi dan An-
Nablisi, menyatakan bahwa berjabat tangan setelah shalat adalah sunnah. 
Syekh Ath-Thahawi menyebutkan: هَا لاَةِ كُلِّ  وَكَذاَ تطُْلبَُ الْمُصَافَحَةُ، فَهِيَ سُنَّةٌ عَقِبَ الصَّ
(Dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan. Hukumnya sunnah setelah shalat 
apa pun), (2). Mazhab Hanafi mengatakan, hukum berjabat tangan sesudah 
shalat adalah makruh, sebab dikhawatirkan adanya asumsi bahwa berjabat 
tangan setelah shalat hukumnya sunnah karena dilaksanakan terus-menerus. 
Walaupun demikian jika ada seorang Muslim mengulurkan tangannya untuk 
berjabat tangan maka sebaiknya kita tidak menolaknya. Syekh Al-Qari 
menulis: عْرَاضُ عَنْهُ بِجَذْبِ الْيَدِ لِمَا يَترََتَّبُ وَمَعَ هَذاَ إِذاَ مَدَّ مُسْلِمٌ يَدهَُ لِلْمُصَافَحَةِ فَلاَ ينَْبَغِي ا لإِْ
 Meskipun demikian, jika seorang muslim mengulurkan tangannya) عَلَيْهِ مِنْ أذَىً
untuk berjabat tangan maka tidak layak berpaling darinya (menolaknya) 
dengan menarik tangan, sebab hal itu bisa menyakiti perasaannya), (3). Mazhab 
Syafi’i menegaskan, hukum berjabat tangan setelah shalat adalah mubah. Imam 
Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adzkar an-Nawawiyyah:  َُا مَا اعْتاَده وَأمََّ

بْحِ وَالْعَصْرِ، فَلاَ   أصَْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى هَذاَ الْوَجْهِ، وَلَكِنْ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلاَتيَِ الصُّ
 Adapun apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa jabat tangan) .لاَ بَأسَْ بِهِ 
setelah shalat Subuh dan shalat Ashar, tidak ada dasarnya dalam syariat Islam, 
sesuai cara ini, tetapi tidak apa-apa dilaksanakan)36. 

3. Demonstrasi/Praktek. 

Kegiatan demonstrasi atau praktek merupakan salah satu bentuk aktivitas  

35Muhammadin (58), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
12 April 2023. 

36Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina, tanya jawab di rumah Muh. Nurung Dusun 
Lembang Matene Barat Desa Lembang Matene, tanggal, 15 September 2022 
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komunikasi yang paling rumit dan sangat menantang. Tak banyak yang bisa 

melaksanakannya  dalam  menyampaikan  materi  pengajian  keagamaan. Hanya 

orang-orang yang terlatih yang mampu menjalankannya. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi dalam bentuk demonstrasi dipergunakan 

pada kegiatan pengkajian ibadah dalam ilmu fikih dalam pandangan imam mahzab, 

baik dilaksanakan di masjid, rumah maupun kantor.. 

Laode Zainul Hasan Sari  Husada, salah satu pembina pada pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena ketika ditemui pada suatu sesi wawancara bersama 

peneliti, mengungkapkan : 

Selama menjadi pembina pada pengajian fikih, hal yang paling menantang  
dan membuat kerja ekstra adalah pada saat membawakan materi yang 
dirangkaikan dengan mendemonstrasikannya. Hal itu saya lakukan saat 
membahas mengenai pelaksanaan wudhu, shalat, haji dan umrah. Dalam 
melaksanakan aktivitas komunikasi ini, sangat dibutuhkan penguasaan materi 
dan prakteknya.37  

Adianto, yang juga termasuk dalam salah satu pembina pada pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena saat ditemui dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti 

menngatakan : 

Kegiatan pengajian yang saya lakukan dengan mendemonstrasikannya adalah 
saat membawakan materi khutbah, penyelenggaraan jenazah, pelajaran ilmu 
tajwid, Aktivitas komunikasi model ini sangat membutuhkan tenaga dan 
pikiran, karena untuk mencapai keberhasilan komunikasi, wajib menguasai 
materi dan prkteknya sekaligus. Tanpa kedua hal tersebut hampir dipastikan 
aktivitas komunikasi yang dilaksanakan akan mengalami kegagalan.38 

Adapun aktivitas komunikasi kelompok dalam bentuk demonstrasi atau 

praktek dapat dilihat pada pengajian di rumah H. Muh. Arfa dengan praktek 

mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam shalat menurut imam mahzab, 

yaitu : 

37Laode Zainul Hasan Sari Husada (39), sebagai pembina, wawancara di Kecamatan 
Pasilambena, tanggal, 6 April 2023. 

38Adianto (38), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 10 April 
2023 
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Diantara rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan adalah takbiratul ihram. 
Takbiratul ihram adalah mengangkat tangan sambil membaca niat shalat dan 
menjadi tanda tidak boleh ada kegiatan lain saat melaksanakan shalat karena 
dapat membatalkan. Setelah membaca niat, takbiratul ihram menjadi rukun 
kedua dalam melaksanakan shalat yang harus dipenuhi. Berikut ini penjelsan 
cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram menurut imam mazhab : (1). 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan 
sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. 
Dalil yang dipergunakan yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim: 
 Artinya : “Dari Ibnu .عَنْ بْنِ عُمَرَ t أنََّهُ  r.«كَانَ يَرْفعَُ يَديَْهِ حَذوَْ مَنْكِبَيْهِ إذِاَ افْتتَحََ الصَّلاةََ،
Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua 
tangannya setinggi pundaknya saat memulai shalatnya. (2). Mazhab Maliki 
berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan 
bahu atau pundaknya. Dalilnya yaitu hadis  Imam Bukhari dan Imam Muslim: 

نْكِبَيْهِ إِذاَ افْتتَحََ الصَّلاةََ،عَنْ بْنِ عُمَرَ  أنََّهُ  كَانَ يَرْفعَُ يَديَْهِ حَذوَْ مَ  . Artinya : “Dari Ibnu 
Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua 
tangannya setinggi pundaknya saat memulai salatnya. (3). Mazhab Syafi’i 
berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunnahkan sejajar dengan 
kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Dalil yang 
dipergunakan  yaitu  hadis  riwayat  Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruquthni : 

اءِ بْنِ عَازِبِ  كَانَ رَسُولُ اللهِ  إِذاَ صَلىَّ رَفَعَ يَديَْهِ حَتىَّ تكَُوْنَ  إِبهَامُهُ حِذاَءَ أذُنُيَْهِ عَنِ البَرَّ  
Artinya : “Dari Al-Barra’ bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila salat 
mengangkat kedua tanggannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh 
kedua ujung telinganya” (4). Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mengangkat 
kedua tangan boleh dengan dua cara. Boleh sejajar dengan bahu atau 
pundaknya. Dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya 
menyentuh daun telinganya.39 

Dari berbagai gambaran yang telah dipaparkan di atas mengenai aktivitas 

komunikasi pada pengajian fikih dalam melaksanakan pembinaan kehidupan 

beragama di Kecamatan Pasilambena, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa terdapat tiga bentuk aktivitas komunikasi yang dipraktekkan, yaitu forum/ 

ceramah, diskusi/tanya jawab, dan demonstrasi/praktek.  

Muhammad Ikbal, salah satu pembina yang tergabung pada pengajian fikih 

mengungkapkan bahwa aktivitas komunikasi kelompok dalam proses 

pelaksanaannya terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing36, yaitu : 

35Muhammad Arpin (48), sebagai Pembina,  praktek gerakan shalat  di rumah H. Muh. 
Arfa Dusun Latokdok Barat Desa Kalaotoa, tanggal, 22 September 2022 

36Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023 
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1. Kelebihan Bentuk Aktivitas Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih. 

Dari hasil penelitian tentang aktualisasi bentuk-bentuk aktivitas komunikasi 

kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih, peneliti menemukan beberapa 

kelebihan, sebagai berikut : 

a. Bentuk aktivitas komunikasi forum/ceramah mampu memperbanyak dan 

memperluas jangkauan pembinaan kepada anggota kelompok/ masyarakat. 

b. Bentuk aktivitas komunikasi diskusi/tanya jawab mampu mempercepat 

proses transformasi ilmu pengetahuan dan nilai - nilai luhur islam kepada 

anggota kelompok/masyarakat. 

c. Bentuk aktivitas komunikasi demonstrasi/praktek mampu meningkatkan 

aktualisasi nilai-nilai islam oleh anggota kelompok/masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Kekurangan Bentuk Aktivitas Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih. 

Dari hasil penelitian tentang aktualisasi bentuk-bentuk aktivitas komunikasi 

kelompok dalam proses pelaksanaan pengajian fikih, peneliti menemukan beberapa 

kekurangan,sebagai berikut : 

a. Bentuk aktivitas komunikasi forum/ceramah kurangnya penyerapan 

pemahaman anggota kelompok/masyarakat terhadap ajaran-ajaran islam 

secara keseluruhan. 

b. Bentuk aktivitas komunikasi diskusi/tanya jawab sedikit memperlambat 

proses transformasi  dan penyebarluasan pengetahuan agama secara luas. 

c. Bentuk aktivitas komunikasi demonstrasi/praktek hampir sama dengan 

bentuk aktivitas komunikasi diskusi/tanya jawab, bedanya model ini lebih 

memperlambat lagi proses penyebarluasan pengetahuan secara umum. 
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Menyadari kelebihan dan kekurangan bentuk - bentuk aktivitas komunikasi 

tersebut, maka para pembina pengajian fikih berinisiatif dan mengambil langkah-

langkah dalam proses pembinaan kehidupan beragama mengkolaborasikan bentuk-

bentuk aktivitas komunikasi yang ada sehingga dapat saling menutupi dan saling 

mengisi antara sau sama lainnya. 

Muhammad Ikbal, saat dijumpai dalam suatu sesi wawancara bersama 

peneliti menyatakan bahwa untuk lebih mendorong tercapainya pembinaan 

kehidupan beragama yang paripurna dan berlandaskan akidah, ibadah dan akhlak, 

maka dalam prakteknya menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu : 

a. Bi al-Hikmah, cara dakwah dimana memfokuskan pada keadaan dan kondisi 

target dakwah dimana mengedapankan keahlian yang dimilikinya, sehingga 

pada saat menyampaikan ajaran-ajaran Islam berikutnya, mereka tanpa 

paksaan mengikutinya dengan senang hati 

b. Mau’izatul Hasanah, cara dakwah dimana mengemukakan ajakan tuntunan 

berbuat baik dan memberikan informasi tentang berdakwah dengan 

memberikan ajaran-ajaran Islam dengan cara rasa kasih sayang, sehingga 

tuntunan dan ajaran Islam yang diberikan itu dapat menyetuh hati mereka. 

c. Mujadalah Billati Hiya Ahsan, cara dakwah dimana dilakukan dengan cara 

bermusyawarah antar anggota dan diselesaikan dengan mufakat keputusan 

bersama tanpa ada salah satu pihak yang pendapatnya tidak diterima, tapi 

diskusi mencarikan solusi yang terbaik.37 

Dengan tiga metode ini terbukti banyak menarik perhatian para anggota 

kelompok/masyarakat untuk lebih mendalami dan meningkatkan pemahaman akan  

37Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023 
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nilai-nilai pengetahuan keagamaan menuju terwujudnya kehidupan yang paripurna.  

Dalam teori sosiometri (Sociometric Theory) mengasumsikan bahwa 

individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih 

banyak melakukan tindak komunikasi. Dari teori ini menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya dalam setiap pembinaan itu ada penarik bagi para anggota 

kelompok/masyarakat, sehingga mereka dengan sukarela mengikuti arah dan tujuan 

yang dicita-citakan. 

D. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Kelompok Pada 

Pengajian Fikih Kecamatan Pasilambena. 

Dalam setiap aktivitas kehidupan manusia tak terlepas dari berbagai faktor  

baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. dalam proses pelaksanaannya. 

Tinggal bagaimana seseorang atau kelompok memaknai dan memanfaatkannya 

untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Faktor-faktor pendukung yang ada 

dapat menjadi modal utama untuk mempercepat pencapaian tujuan. Sementara 

faktor-faktor penghambat jangan dijadikan sebagai penghalang, akan tetapi 

seyogyanya menjadi sumber inspirasi untuk lebih gigih lagi dalam 

memperjuangkan kesuksesan bersama. 

Salahuddin, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pasilambena ketika 

ditemui dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti, mengemukakan 

pandangannya : 

Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam mengerjakan sesuatu pasti akan kita 
jumpai baik faktor-faktor yang menghambat maupun faktor - faktor yang 
mendukungnya. Saya selalu siap untuk menghadapi keduanya. Faktor - faktor 
pendukung menjadi senjata perjuangan dan faktor - faktor penghambat 
menjadi motivasi saya untuk lebih baik lagi. Pokoknya kedua hal ini bagi saya 
adalah bumbu kehidupan dan sebagai penyemangat hidup.38 

38Salahuddin (54), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 12 April 2023 
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Andi Ardi, salah seorang tokoh masyarakat saat ditemui dalam sebuah sesi 

wawancara bersama peneliti memaparkan : 

Keberhasilan sesorang tergantung bagaimana mengelolah setiap dukungan 
dan hambatan yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Kedua hal ini bagi 
saya menjadi potensi dan spirit perjuangan untuk lebih kreatif dalam 
menggapai tujuan. Yang pentin tekun dan selalu belajar dari pengalaman, 
karena pengalaman adalah guru yang baik dan paling berharga dalam segala 
hal untuk menjadi sukses39 

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan para pembina pengajian 

fikih, tokoh agama/masyarakat Kecamatan Pasilambena, maka ditemukan beberapa 

faktor pendukung dan penghambat  komunikasi kelompok terhadap pengajian fikih 

dalam upaya pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena, yaitu : 

1. Faktor-faktor Pendukung komunikasi kelompok dalam upaya pembinaan 

kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena. 

Dari hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat 

yang menjadi faktor penunjang dalam proses pelaksanaan pengajian fikih di 

Kecamatan Pasilambena, yaitu : 

a. Adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah . 

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama yang dilaksanakan oleh para 

pembina pengajian fikih mendapat respon dan dukungan penuh dari pemerintah, 

baik Camat maupun Kepala Desa. Bahkan Pak Camat mengadakan pengajian di 

rumah jabatannya.  

Andi Irwan, selaku camat Pasilambena, ketika ditemui dalam sebuah sesi 

wawancara bersama peneliti, memaparkan pendapatnya : 

Saya sangat senang dan terimah kasih atas partisipasinya dalam membina 
kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena. Hal ini sangat membantu 

39Andi Ardi (44), sebagai Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
13 April 2023 
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terciptanya suasana rukun, aman, damai dalam kehidupan sehari -hari, yang 
pada gilirannya akan mempercepat suksesnya pembangunan. Harapan saya 
kegiatan pengajian ini semakin ditingkatkan dan dikembangkan lagi, 
sehingga dapat menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya di 
Kabupaten Kepulauan Selayar.40 

Muh. Sapri, Kepala Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena, saat 

dijumpai dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti, menuturkan : 

Kehadiran pengajian fikih ini, bagi saya sangat membantu pemerintah 
dalamupaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia terutama 
dibidang mental spiritual. Saya sangat yakin dengan pengajian fikih ini akan 
terwujud kesehatan mental spiritual masyarakat dan akhirnya melahirkan 
ketenangandan kedamaian dalam masyarakat. Dengan begitu pembangunan 
dibidang fisik akan berjalan dengan lancar.41 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa pemerintah 

sangat mendukung keberadaan pengajian fikih dalam meningkatkan pembinaan 

kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena. Hal ini terlihat dari keikutsertaan 

Pak Camat bersama TRIPIKA dan jajarannya dalam setiap kegiatan pengajian.  

Dari besarnya dukungan dan konsribusi pemerintah, dalam hal ini Camat 

Pasilambena, menjadi motivasi dan spirit yang tinggi bagi para pembina pengajian 

fikih untuk lebih giat dan kerja keras dalam upaya mewujudkan kehidupan 

beragama yang ideal dan paripurna di wilayah Kecamatan Pasilambena. 

b. Adanya dukungan dan motivasi dari Masyarakat yang tinngi. 

Dari hasil pengamatan peneliti, kehadiran pengajian fikih ditengah - tengah 

masyarakat diterima dengan baik. Hal ini terbukti dari antusias masyarakat untuk 

menghadiri setiap kegiatan pengajian fikih. Bahkan mereka dengan sukarela 

meninggalkan aktivitas pribadinya demi untuk mengikuti kegiatan pengajian. 

H. Muh. Arfa, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Pasilambena,  

40Andi Irwan (43), sebagai aparat Pemerintah, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 12 April 2023 

41Muh.Sapri (50), sebagai Aparat Pemerintah, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 13 April 2023 

97                            



 

saat ditemui dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengatakan : 

Saya selalu meluangkan waktu untuk menghadiri acara pengajian. Bagi saya 
dalam pengajian fikih ini, banyak hal baru yang kudapatkan dan semakin 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama yang benar. Salah contoh 
yang saya dapatkan adalah cara ruku’ dan sujud yang benar dalam shalat dan 
sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.42 

Andi Nurung, salah seorang anggota kelompok pengajian fikih, ketika 

dijumpai dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengatakan : 

Dalam pengajian fikih ini, saya menemukan pengetahuan dan pemahaman 
agama yang benar sesuai dengan petunjuk al qur’an dan hadis nabi 
Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lega rasanya dalam menjalankan 
ibadah. Dan karena itu saya tidak mau ketinggalan untuk terus mengikuti 
pengajian ini.43  

Dari hasil wawancara peneliti dengan para tokoh masyarakat tersebut di 

atas, menggambarkan besarnya perhatian dan dukungan masyarakat atas eksistensi 

pengajian fikih dalam upaya membimbing masyarakat menemukan jati dirinya 

sebagai hamba yang beriman dan bertakwa, yaitu menjalankan ibadah sesuai 

dengan tuntunan Allah dan RasulNya. 

c. Adanya pembina yang professional dan berpengalaman 

Dari hasil pengamatan peneliti, menujukkan bahwa para pembina pada 

pengajian fikih sangat berpengalaman dan professional dalam memberikan 

pengajaran kepada anggota kelompok/masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada 

kemampuan para pembina pengajian fikih dalam mendorong dan memotivasi setiap 

anggota kelompok/masyarakat untuk aktif mengikuti pengajian dan menjalankan 

ibadah sesuai dengan petunjuk al qur’an dan hadis nabi Muhammad Sallallahu 

alaihi wasallam. 

42H. Muh. Arfa (63), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 13 April 2023 

43Andi Nurung (45), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 14 April 2023 
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Abd. Rajab, salah seorang tokoh agama Kecamatan Pasilambena, saat 

ditemui dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengemukakan : 

Saya menyaksikan kemampuan para pembina pengajian fikih dalam mengajar 
dan mentransfer ilmu-ilmu agama kepada setiap anggota kelompok/ 
masyarakat sangat baik dan terbilang cepat. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
para pembina pengajian fikih cukup berpengalaman dan professional. Kita 
dapat melihat ini pada kondisi masyarakat yang semakin aktif dalam acara 
pengajian dan kemampuannya dalam menerima dan menyerap pengetahuan 
agama yang diajarkan dan dipraktekkan oleh para pembina pengajian fikih.44 

Dg. Massese, salah seorang anggota kelompok pengajian fikih Kecamatan 

Pasilambena, membenarkan hal tersebut di atas, ketika dijumpai dalam suatu sesi 

wawancara bersama peneliti, mengatakan : 

Puji syukur kepada Allah, swt. Karena lewat pengajian fikih ini, ilmu dan 
pemahaman saya akan agama semakin bertambah. Saya sangat mudah 
menerima dan menyerap setiap apa yang diajarkan dan dipraktekkan oleh 
para pembina dalam setiap kali acara pengajian.Cara pengajarannya yang 
simpel dan tutur kata yang lemah lembut membuat saya semakin tertarik dan 
aktif mengikuti pengajian ini.45 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil 

sebuah kesimpulan bahwa kepiawaian para pembina pengajian fikih dalam 

mentransfer ilmu-ilmu agama kepada anggota kelompok/masyarakat, semakin 

meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk mengikuti kegiatan 

pengajian. Hal ini dapat mempercepat tercapainya tujuan pengajian fikih dalam 

pembinaan kehidupan Bergama yang ideal di Kecamatan Pasilambena. 

d. Adanya materi pengajian yang relevan dan memberi solusi 

Dari hasil penelitian menandakan bahwa materi-materi pengajian yang 

diajarkan oleh para pembina pengajian fikih sangat relevan dengan situasi dan  

44Abd. Rajab (52), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 14 April 2023 

45Dg. Masese (58), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 13 April 2023 
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kondisi kekinian dan diminati oleh anggota kelompok/masyarakat. Hal ini  

dibuktikan dengan keaktifan setiap anggota kelompok/ masyarakat dalam 

memberikan tanggapan dan pertanyaan pada setiap kali acara pengajian 

berlangsung. 

Andi Patra, salah seorang pembina pada pengajian fikih Kecamatan 

Pasilambena, ketika ditemui pada suatu sesi wawancara bersama peneliti, 

menuturkan : 

Keseriusan dan keaktifan anggota kelompok dalam menanggapi dan bertanya 
pada saat pengajian berlangsung, begitu besar dan berapi - api. Saya selaku 
pembina pada pengajian fikih sangat gembira, karena ini berarti mereka suka 
dengan materi – materi yang kami ajarkan. Saya dan temen - teman pembina 
lainnya, sepakat bahwa semua tanggapan dan pertanyaan yang masuk, 
merupakan tantangan untuk lebih giat lagi untuk meningkatkan dan 
mengembangkan materi - materi yang kami ajarkan, sehingga semua anggota 
kelompok/masyarakat semakin tertarik untuk terus mengikuti pengajian ini.46 

Suleman, salah seorang anggota kelompok pengajian fikih, saat ditemui 

dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengungkapkan : 

Sungguh senang perasaan ini menerima materi - materi pelajaran agama yang 
diberikan dalam pengajian ini. Materi-materi yang diajarkan selama 
mengikuti pengajian ini, banyak memberikan solusi terhadap persoalan - 
persoalan keagamaan yang saya temui dalam kehidupan sehari - hari. Sebagai 
contoh mengenai persoalan zakat harta. Lewat pengajian ini, saya 
mendapatkan pencerahan dan penjelasan secara lengkap dan terinci perihal 
zakat harta dan hokum - hukumnya.47 

Dari gambaran tersebut di atas dan sesuai dengan hasil wawancara dengan 

pembina dan anggota kelompok pengajian fikih, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa materi dalam pengajian yang diajarkan sangat diminati dan 

disenangi oleh anggota kelompok/masyarakat. Oleh karena itu  pengambilan   dan 

46Andi Nurung (45), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 14 April 2023 

47Abd. Rajab (52), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 14 April 2023 
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pemilihan materi menjadi salah satu prioritas utama demi keberlanjutan dan 

kemajuan pengajian fikih ke depan. Materi yang ada tetap dipertahankan dan 

selanjutnya untuk pengembangan dituntut untuk mencari dan menambah materi - 

materi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Muhammad Ikbal, dalam sebuah sesi wawancara bersama peneliti 

mengungkapkan beberapa langkah yang ditempuh oleh para pembina pengajian 

fikih dalam upaya memaksimalkan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan 

Pasilambena yaitu : 

a. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama anggota 

kelompok/masyarakat 

b. Menumbuhkan rasa simpati dan Empati terhadap semua anggota 

kelompok/masyarakat 

c. Menanamkan sikap rendah hati dalam pergaulan antar sesama anggota 

kelompok/masyarakat48 

Dalam teori sosiometri digambarkan sebagai konsepsi psikologis terhadap 

kelompok, bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu 

sama lain akan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa pentingnya kondisi psikologis yang baik sebagaiman digambarkan di atas 

dalam menciptakan efektivitas komunikasi dalam kelompok. 

Muhammad Ikbal, salah satu pembina pada pengajian fikih saat ditemui 

dalam satu sesi wawancara bersama peneliti, mengungkapkan bahwa keempat 

faktor tersebut di atas telah mewujudkan secara nyata keberhasilan pengajian fikih 

dalam peningkatan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena  

49Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023 
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Hal ini dapat dilihat pada gambaran berikut ini : 

a. Terwujudnya kehidupan beragama yang substantik, yaitu terlihat dari 

semaraknya pelaksanaan shalat lima waktu, puasa ramadhan, ketaatan 

berzakat, serta berhaji. 

b. Terciptanya kehidupan beragama yang moderat, yaitu dapat disaksikan dari 

tingginya rasa saling menghormati dan menghargai, serta bekerjasama dalam 

satu ikatan iman dan ukhuwah (persaudaraan). 

c. Terbinanya kehidupan beragama yang mencerahkan, yaitu terwujud dalam 

sikap hidup yang amanah, adil, ihsan dan kasih saying antara sesame.49 

2. Faktor-faktor Penghambat komunikasi kelompok dalam upaya pembinaan 

kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi 

faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pengajian fikih di Kecamatan 

Pasilambena, yaitu : 

a. Adanya perasaan minder dan pemalu dalam pergaulan 

Dari hasil pengamatan dan penelitian, menunjukkan bahwa salah satu 

penyebab dari beberapa anggota kelompok/masyarakat yang belum aktif dalam 

kegiatan pengajian adalah adanya perasaa minder bercampur malu terhadap 

pandangan orang lain. 

Sattuan, salah seorang anggota kelompok/masyarakat yang ditemui dalam 

suatu sesi wawancara bersama peneliti mengatakan : 

Saya sebenarnya sangat ingin ikut belajar agama seperti yang lainnya. Namun 
dalam hati ini ada perasaan was-was  bercampur malu terhadap anggapan 
orang lain ketika saya berjalan ke masjid ikut pengajian. Saya masih banyak  

48Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023 

102                            



 

dosa, saya takut diejek dan diketawai orang. Harapan saya semoga ke 
depannya bisa mengusir bisikan-bisikan perasaan was-was tersebut, sehingga 
dapat bergabung dalam kegiatan pengajian.47 

Baso, yang juga salah seorang anggota kelompok/masyarakat, yang ditemui 

ditempat terpisah dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengutarakan : 

Perasaan minder,  malu selalu menghantui saya setiap kali mau belajar agama. 
Setiap mau memulai selalu terbayang dalam pikiran bahwa orang - orang 
yang melihat saya seolah-olah mengejek dan berkata, sudah mau alim ya? Hal 
inilah yang membuat saya sampai sekarang masih jarang untuk serius 
mengikuti acara - acara keagamaan. Saya berharap nantinya dapat mengusir 
bayangan-bayangan itu, sehingga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan 
pengajian ini.48 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnya keinginan untuk belajar agama dan mengikuti acara pengajian itu ada. 

Hanya saja perasaan minder dan malu masih lebih besar daripada keinginannya 

belajar agama. Oleh karena itu dalam pandangan peneliti masih ada harapan dan 

peluang untuk merangkul mereka untuk bergabung dalam pengajian fikih.Tinggal 

bagaimana cara yang tepat untuk mendekatinya dan tidak bosan mengajaknya. 

b. Adanya sifat gensi, egois, dan ingin menang sendiri 

Dari hasil penelusuran peneliti, menunjukkan bahwa salah faktor yang 

menghalangi anggota kelompok/masyarakat untuk bergabung secara aktif dalam 

kegiatan pengajian adalah sifat gensi, egois dan mau menang sendiri. 

Muh. Idris, salah seorang anggota kelompok/masyarakat Kecamatan 

Pasilambena, saat ditemui dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, 

mengungkapkan : 

Sebenarnya saya suka dengan acara - acara seperti yang bapak - bapak dan 
ibu - ibu lakukan ini Namun saya memohon maaf, saya masih banyak  

47Sattuang (37), sebagai Anggota, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 15 
April 2023 

48Baso (35), sebagai Anggota, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 15 April 
2023 
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kesibukan sehingga belum bisa bergabung. Dan lagi menurut saya kegiatan 
pengajian ini bukan satu-satunya tempat memperoleh ilmu agama, banyak 
tempat lain yang bisa kita ikuti, seperti youtube.49  

Supriadi, yang juga termasuk salah seorang anggota kelompok/masyarakat 

Kecamatan Pasilambena, saat dijumpai dalam suatu sesi wawancara bersama 

peneliti, menyatakan : 

Kegiatan pengajian ini, dalam kaca mata saya banyak kekurangannya, bahkan 
ada yang tidak sesuai dengan petunjuk, seperti acara tahlilan dan yasinan. 
Kedua acara ini tidak ada dalilnya dan karena itu menurut hemat saya masuk 
kategori bid’ah.50 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka secara ekspisit dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa adanya sifat egois/sombong dan merasa benar sendiri 

dan menerima pendapat oranglain menjadi salah sumber ketidak aktifan anggota 

kelompok/masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengajian.  

Oleh karenanya untuk menghadapi orang-orang seperti itu, sangat 

dibutuhkan kesabaran. Dan jangan pernah menyerah untuk selalu menebarkan 

kebaikan dengan mengajak mereka yang belum sefaham untuk bergabung dalam 

kerja-kerja dakwah lewat pengajian fikih. 

c. Kurannya pengetahuan dan pemahaman agama dalam masyarakat. 

Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan 

agama yang disertai dengan pemahaman yang kurang bahkan cenderung 

salah/keliru. Hal ini menjadi salah faktor utama terjadinya gesekan-gesekan antara 

anggota kelompok/masyarakat yang terkadang berujung konflik. 

Laode Zainul Hasan Sari Husada, salah seorang pembina pada pengajian 

fikih, ketika dijumpai dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti, mengutarakan 

49Muh. Idris (54), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 15 April 2023 

50Supriadi (65), sebagai Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
15 April 2023 
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pendapatnya : 

Saya menyaksikan dengan terang benderang masih adanya anggota 
kelompok/masyarakat yang kurang menguasai ilmu agama ditambah lagi 
dengan pemahaman yang keliru dalam mempraktekkannya dalam ibadah. 
Dan terkadang mereka dengan pemahamannya itu dijadikan alasan utuk 
menyalahkan pendapat lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya.51  

Hasdin Lakota, yang juga salah seorang pembina pada pengajian fikih yang 

ditemui ditempat terpisah dalam suatu sesi wawancara bersama peneliti 

memaparkan : 

Sudah tampak nyata dihadapan saya akan minimnya pengetahuan agama 
dalam anggota kelompok masyarakat yang disusul dengan pemahaman yang 
salah, yang kemudian dijadikan sumber rujukan untuk menyalahkan pendapat 
lain yang tidak sesuai dengan pendapat mereka.52 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa terbatasnya penguasaan ilmu-ilmu agama dan lemahnya 

pemahaman terhadap hakekat agama telah melahirkan praktek-praktek ibadah yang 

cenderung menyimpang dan banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk al qur’an 

dan hadis nabi. Keadaan inilah kemudian yang menjadi penyebab ketidak aktifan 

beberapa anggota kelompok/masyarakat dalam kegiatan pengajian.  

d. Kesalahpahaman dalam memaknai bahasa pergaulan sehari-hari. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beragam bahasa di 

Kecamatan Pasilambena terkadang menjadi pemicu timbulnya gesekan-gesekan 

dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Salahuddin, saat dijumpai 

dalam suatu wawanca bersama peneliti, sebagai berikut : 

Di Kecamatan Pasilambena terdapat empat bahasa daerah yang dipakai oleh 
masinng-masing suku. Suku Bajo dengan bahasa Bajo, suku Bugis dengan 
bahasa Bugis, suku Buton dengan bahasa Buton, suku Selayar dengan bahasa  

51Laode Zainul Hasan Sari Husada (39), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan 
Pasilambena, tanggal, 6 April 2023 

52 Hasdin Lakota (36), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, tanggal, 
5 April 2023 
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Selayar. Salah satu contoh ucapan yang bias menimbulkan kesalahpahaman 
adalah saat suku Bajo mengucakan kata lampu yang dalam bahasa Bajo 
“paja’mara” maka suku Selayar akan tersinggung karena dalam bahasa Selayar 
artinya tidak baik yang dalam bahasa Indonesia artinya pantat kering53. 

Andi Nurung, saat ditemui dalam satu wawancara dengan peneliti 

menceritakan : 

Keragaman bahasa di Kecamatan Pasilambena terkadang menimbulkan 
perselisihan antar anggota kelompok masyarakat. Salah satu contoh ketika 
orang-orang Selayar mengatakan ikan “Tuing-tuing”, maka orang-
orangButon akan marah, karena dalam bahasa Buton artinya sangat tidak baik 
yang dalam bahasa Indonesia menyinggung alat kelamin perempuan yang 
busuk54. 

Dari hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa pentingnya 

mengenal beragam bahasa yang berkembang dimasyarakat dan menggalakkan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Hal ini dapat meminimalisir 

tejadinya kesalahpahaman antar anggota kelompok masyarakat, sehingga dapat 

meningkatkan rasa persaudaraan, yang pada gilirangnya akan mempermudah 

jalannya pembinaan kehidupan beragama yang kondusif dan bersahabat diwilayah 

Kecamatan Pasilambena.  

Dari keempat faktor penghambat pada pengajian fikih dalam proses 

pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena, yang paling dominan 

adalah adanya sifat gensi, egois, dan ingin menang sendiri. Secara umum dapat 

disimpulkan bahwa ketiga hal ini tidak terlalu berpengaruh pada usaha-usaha 

pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena.  

Laode Zainul Hasan Sari Husada, salah satu pembina pada pengajian fikih 

saat ditemui dalam satu sesi wawancara bersama peneliti, mengutarakan : 

Membahas perihal usaha-usaha pembinaan kehidupan beragama di wilayah  

53 Salahuddin (54), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara  di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 12 April 2023. 

54 Andi Nurung (45), sebagai Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 14 April 2023 

106                           



 

Kecamatan Pasilambena, secara garis besarnya berjalan dengan lancar. Hanya 
ada beberapa hal yang sedikit menjadi hambatan, diantaranya kurangnya 
pemahaman keagamaan, rasa minder bercampur malu, dan yang paling 
dominan yaitu adanya satu dua orang yang memiliki sifat egois yang tidak 
menerima pendapat yang lain selain dari pendapatnya.55. 

Muhammad Ikbal, yang juga salah seorang pembina pada pengajian fikih 

Kecamatan Pasilambena, ketika ditemui dalam suatu wawancara bersama peneliti 

mengungkapkan bahwa untuk menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dalam 

menjalankan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena ada 

beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk meredamnya atau 

menghilangkangnya, yaitu : 

a. Menanamkan rasa persaudaraan antara sesama anggota kelompok/ 

masyarakat 

b. Melakukan pendekatan persuasif kepada anggota kelompok/masyarakat  

agar secara sukarela melaksanakan tujuan yang dicita-citakan bersama 

dalam kelompok. 

c. Melaksanakan terapi terhadap anggota kelompok/masyarakat yang 

memiliki problem-problem dalam pergaulan56. 

Implementasi dari ketiga langkah tersebut di atas akan berujung pada 

maksimalnya pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena dan 

mampu meminimalisir terjadinya gangguan dan hambatan dalamproses 

pelaksanaannya. 

Dalam teori pertukaran sosial (Socual Exchange Theory) yang didasarkan 

pada pemikiran seseorang dapat mencapai satu pengertian mengenai sifat kompleks  

55Laode Zainul Hasan Sari Husada (39), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan 
Pasilambena, tanggal, 6 April 2023 

56 Muhammad Ikbal (45), sebagai Pembina, wawancara di Kecamatan Pasilambena, 
tanggal, 9 April 2023 
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 dipertimbangkan untuk kumpulan dari hubungan antara dua partisipan tersebut.  

Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memahami berbagai macam sifat 

yang hidup dan berkembang dalam kelompok, sehingga dapat menemukan jalan 

keluar yang tepat dalam memulihkan dan melanggengkan sebuah hubungan yang 

harmonis dalam kelompok. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan di atas perihal pengajian fikih 

dalam pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam kajian komunikasi kelompok, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Implementasi tiga model komunikasi kelompok, mulai dari model aksional 

(linear), model interaksional, dan model transaksional yang dikolaborasikan 

dalam pelaksanaan pengajian fikih dengan metode hiwar, ibrah, dan 

mauidha, telah menciptakan pembinaan kehidupan beragama yang efektif, 

harmonis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.  

2. Pelaksanaan tiga bentuk aktivitas komunikasi kelompok, mulai dari 

forum/ceramah, diskusi/tanya jawab, dan demonstrasi/praktek yang 

dikombinasikan dalam pelaksanaan pengajian fikih dengan cara bilhikmah, 

mau’izatul hasanah, dan mujadah billati hiya ahsan, telah mewujudkan 

penyebarluasan dan peningkatan pemahaman keagamaan yang benar sesuai 

dengan nilai-nilai islam sehingga terwujud kehidupan beragama yang ideal 

di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.  

3. Maksimalisasi empat faktor pendukung komunikasi kelompok mulai dari 

dukungan pemerintah, motivasi masyarakat yang tinggi, pemateri yang 

profesional dan materi yang tepat/relepan, dan minimalisasi tiga faktor 

penghambat komunikasi kelompok mulai dari adanya perasaan 

malu/minder dalam pergaulan, adanya sifat gensi/egois/ingin menang 
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sendiri dan kurangnya pengetahuan/pemahaman agama yang 

dikomparasikan dalam pelaksanaan pengajian fikih dengan tekhnik 

persuasif, targhib dan tarhib, telah menghadirkan kehidupan beragama 

yang damai, teneram dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di 

Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

B. Implikasi 

Dari hasil penelitian tentang pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan 

beragama di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kajian 

komunikasi kelompok, maka peneliti menemukan beberapa imflikasi, sebagai 

berikut : 

1. Dapat mengaktualisasikan beragam model komunikasi kelompok dalam 

upaya peningkatan dan pengembangan pembinaan kehidupan beragama 

yang paripurna.   

2. Dapat mengefektifkan dan mengembangkan beragam bentuk aktivitas 

komunikasi kelompok dalam upaya mempercepat terwujudnya kehidupan 

beragama yang ideal.  

3. Dapat mengenal beragam faktor penghambat dan pendukung komunikasi 

kelompok dalam upaya mempercepat dan memperlancar proses pembinaan 

kehidupan beragama yang damai dan diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

4. Dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensip 

tentang peranan dan fungsi komunikasi kelompok dalam pembinaan 

kehidupan beragama. 

5. Dapat membantu para praktisi pendidikan dan akademisi dalam upaya 

mewujudkan pembinaan kehidupan beragama yang berkeadilan dan 
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menjamin keberlangsungan setiap paham keagamaan yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

6. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi para pembina 

pengajian fikih di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam melakukan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat 

dengan baik dan kondusif. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Model-model Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih Dalam 

Pembinaan Kehidupan Beragama di Kecamatan Pasilambena 

1. Apa model komunikasi kelompok yang dipergunakan dalam pelaksanaan 

pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

2. Apa langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan model komunikasi 

kelompok pada pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

3. Bagaimana pengaruh model komunikasi kelompok terhadap pelaksanaan 

pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

4. Apa kelebihan model komunikasi kelompok terhadap pelaksanaan 

pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

5. Apa kekurangan model komunikasi kelompok terhadap pelaksanaan 

pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

B. Bentuk-bentuk Aktivitas Komunikasi Kelompok Pada Pengajian Fikih 

Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Kecamatan Pasilambena 

1. Apa bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok yang dipergunakan 

pada pengajiann fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

2. Bagaimana pengaruh bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok 

terhadap pengajiann fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

3. Apa upaya-upaya yang diamb Apa kelebihan bentuk-bentuk aktivitas 

komunikasi kelompok terhadap pengajiann fikih dalam pembinaan 

kehidupan beragama? 

4. Apa kekurangan bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok terhadap 

pengajiann fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 



 

5. Apa kekurangan bentuk-bentuk aktivitas komunikasi kelompok terhadap 

pengajiann fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Kelompok Pada 

Pengajian Fikih Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Kecamatan 

Pasilambena 

1. Faktor-faktor Pendukung   

a. Apa faktor-faktor pendukung komunikasi kelompok terhadap 

pelaksanaan pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

b. Bagaimana peran faktor-faktor pendukung komunikasi kelompok 

terhadap keberhasilan pelaksanaan pengajian fikih dalam pembinaan 

kehidupan beragama? 

c. Apa kiat-kiat yang diambil untuk memaksimalkan faktor-faktor 

pendukung komunikasi kelompok terhadap keberhasilan pelaksanaan 

pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

2. Faktor-faktor Penghambat   

a. Apa faktor-faktor penghambat komunikasi kelompok terhadap 

pelaksanaan pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan beragama? 

b. Bagaimana pengaruh faktor-faktor penghambat komunikasi kelompok 

terhadap pelaksanaan pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan 

beragama? 

c. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan atau 

menghilangkan faktor-faktor penghambat komunikasi kelompok 

terhadap pelaksanaan pengajian fikih dalam pembinaan kehidupan 

beragama? 



 

 



 

 



 

PHOTO KEGIATAN DAN WAWANCARA 

A. Suasana Kegiatan Pengajian Di Masjid Dan Di Rumah 

Photo Kegiatan Pengajian di Masjid Babussalam tanggal 6 April 2023 

Photo Kegiatan Pengajian di Rumah H. Muh. Arfa tanggal 13 April 2023 



 

B. Wawancara Dengan Pemerintah 

Photo Wawancara Camat Andi Irwan Di Tribun Kecamatan tanggal 12 April 2023 

Photo Wawancara Kades Karumpa Karmili di Kantor Desa tanggal 8 April 2023 



 

C.  Wawancara Dengan Pembina Pengajian Fikih 

Photo Wawancara Pembina Muhammadin di Kantor KUA tanggal 12 April Photo 

Photo Wawancara Pembina Kamaruddin di Pulo Madu tanggal 12 April 2023 
 
 



 

 
Photo Wawancara Pembina Muhammad Ikbal Di Kalaotoa tanggal 9 April 2023 

 

Photo Wawancara Pembina Syamsumardi Di Kalaotoa tanggal 8 April 2023 

 

 



 

D. Wawancara Dengan Tokoh Agama 

Photo Wawancara TOGA Dg. Masese di Kalaotoa tanggal 13 April 2023 
 

 
Photo Wawancara TOGA Andi Ardi di Kalaotoa tanggal 13 April 2023 



 

E. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat 

Photo Wawancara TOMAS Salahuddin di Kalaotoa tanggal 12 April 2023 
 

 
Photo Wawancara TOMAS Supriadi di Lembang Matene tanggal 15 April 2023 



 

F. Wawancara Dengan Anggota Masyrakat 
 

 
Photo Wawancara Masyarakat Sattu di Kalaotoa tanggal 15 April 2023 

 

 
Photo Wawancara Masyarakat Baso di Kalaotoa tanggal 15 April 2023 

 



 

 



 

 


