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1. Konsonan 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
 

 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambanya berupa tanda atau harakat,  

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̓̓ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

transliterasinya sebagai beriut: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ
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Contoh: 

 kaifa : كیف

وھ ل  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 māta : ما ت

مىر  : ramā 

 qīla : قیل

 yamūtu : یمو ت

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i ي

و  َ fatḥah dan wau Au a dan u 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

 Fatḥah dan alif atau يَ َ…َ/ََََ ا.…
 

yā̓̓ 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas و
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4. Tā marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah (t). 

sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang 
 

لحقا     : al-ḥaqq 

 nu”ima :نعم

وعد : ‘duwwun 

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah  ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi  

 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)ال

ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 
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kata yang mengikuti. 

Contoh : 

 لشمسا

 لة لزالزا

  دلبلاا لفلسفةا

     

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

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

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

dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ) 

Contoh : 
 

 ta’murūna :  ونتامر

 ’al-nau :  علنوا

 syai’un :  ءشي

 umirtu :  تمرا

   

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

 

 

 

: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 

: al-balad 
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kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

8. Lafẓ al-jalālah ( الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

یند الله  dīnullāh با الله billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh: 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan 

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’a>n (dari al-Qur’ān), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

 
raḥmatillāh fī hum للھھما حمةر في 

9. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). 
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contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī Abū 

Naṣr al-Farābī Al-

Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

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

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Naṣr 

Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥāmid Abū). 

 

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   : subḥānahū wa ta’ālā 

saw.   : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

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

QS…/…: 4  : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

    HR   : Hadis RiwayaT
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ABSTRACT 

Name : Suriyani 
Reg. Number : 
80100220043 

Thesis Tittle : The Roles of Da'wah in Empowering the Community in 
Kalobba Village in Sinjai Regency 

 

The major purpose of this research was to investigate the roles of 
da’wah in the community empowerment in Kalobba village of Sinjai Regency. 
Two research questions were raised in this study: 1. How in the the 
implementation model of da'wah in the village? 2. What are the community’s 
perceptions on the roles of da’wah in the community empowerment in the 
village? 

The methodological approach used in this research was field research 
by using a descriptive qualitative research through the communication da'wah 
approach. This approach put great emphasis on an in-depth understanding of a 
phenomenon related to the da'wah model. The data of this research consisted 
of primary and secondary research data. The data collection methods used 
were observation, interviews, and documentation, while the researcher herself 
was considered as the key research instrument. The data analysis was carried 
out through three stages of data reduction, data display and data verification. 

The results of this study indicated that da'wah methods impelemented 
in Kalobba Village were carried out in two forms, namely da'wah bil ahsanu 
qaulan and da'wah bil ahsanu amalan. The community empowerment in 
da’wah process was carried out in the fields of economy, education and 
health. In terms of the Da'wah bil ahsanu qaulan, several effors were made to 
empower the community such as assisting business groups through counseling 
to increase the entrepreneurial spirit. Moreover, in the field of education, the 
da'wah bil ahsanu qaulan was carried out by conducting counseling to various 
groups of people according to their age and needs, such as BKB, BKR, BKL 
and pregnant women classes. From the health sector, the da'wah bil ahsanu 
qaulan model was conducetd through health counseling programs, posters 
creation, billboards and health brochures, and guidance and consultation. With 
regards to da'wah bil ahsanu amalan, it was apparent that numerous health and 
educational facilities were built and provided. Furthermore, skills training, 
taklim groups and various Qur'anic institutions were established. It was also 
evident that free health and family planning services were proposed. In 
regards of the community perceptions, it was apparent that most of society 
thought that the da’wah programs conducted were well implemented and 
effective. However, it could not be denied that some obstacles were also found 
during the implementation of the da’wah. Therefore, evaluation and 
improvements need to be done. 

As an implication of this research, it is expected for the local 
government of Sinjai regency, particularly the authorities of Kalobba village 
to optimize the mentoring programs so that the community empowerment 
could be further imrpoved based on the desired purposes and goals. In 
addition, the participation of the community is also expected so that the 
programs could be done collaboratively based on the skills and needs of the 
community.



  

 
 

 

ABSTRAK 

Nama  : Suriyani 
NIM  : 80100220043 
Judul Tesis : Dakwah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung KB    di 

Kabupaten Sinjai 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dakwah dalam pemberdayaan 
masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut diuraikan 
dalam dua sub masalah yaitu bagaimana model dakwah dalam pemberdayaan 
masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai dan bagaimana persepsi masyarakat 
terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) 
dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan dakwah komunikasi, 
yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sebuah 
fenomena yang terjadi ditinjau dari aspek model dakwah. Sumber data berasal dari 
data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui  observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai 
instrument kunci. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
display data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah dalam pemberdayaan 
masyarakat Kampung KB di Desa Kalobba yang melibatkan keluarga sebagai sasaran 
dilakukan dalam dua bentuk yaitu dakwah bil ahsanu qaulan dan dakwah bil ahsanu 
amalan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dalam bidang ekonomi, 
pendidikan dan kesehatan. Dakwah bil ahsanu qaulan, dalam kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di bidang ekonomi dilakukan dengan model pendampingan kelompok 
usaha melalui penyuluhan peningkatan jiwa wira usaha. Sedangkan dalam bidang 
pendidikan, bentuk dakwah bil ahsanu qaulan dilakukan    dengan metode 
penyuluhan melalui kelompok kegiatan sesuai kelompok umur, seperti di kelompok 
BKB, BKR, BKL dan kelas ibu hamil. Sedangkan di bidang kesehatan, model 
dakwah bil ahsanu qaulan terlihat dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, pembuatan 
poster, baliho atau brosur kesehatan, bimbingan dan konsultasi.  Sementara bentuk 
dakwah bil ahsanu amalan nampak pada penyediaan sarana pendidikan baik formal 
maupun nonformal, penyediaan sarana kesehatan, pelatihan keterampilan, pembinaan 
kelompok majelis taklim dan Taman Pendidikan Alquran, pelayanan kesehatan dan 
KB gratis serta model percontohan.  Persepsi masyarakat terhadap kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung KB sangat beragam. Hal 
tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, sosial ekonomi 
dan karakter masyarakat itu sendiri. Umumnya mereka menganggap bahwa beberapa 
model pemberdayaaan yang dilakukan sudah efektif. Meskipun demikian, ada 
beberapa kegiatan yang masih membutuhkan evaluasi dan solusi yang tepat sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Implikasi penelitian ini adalah agar pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya 
pemerintah Desa Kalobba dapat lebih mengoptimalkan pendampingan pada setiap 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB agar pelaksanaan kegiatan dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan dan partisipasi masyarakat serta lintas 
sektor juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dan disinergikan agar kegiatan yang 
dilaksanakan dalam program Kampung KB sesuai dengan kebutuhan dan potensi 
masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Makalah 

Indonesia sebagai negara berkembang, belum dapat dikategorikan sebagai 

negara yang memiliki masyarakat dengan kategori sejahtera. Apalagi jika hal tersebut 

ditinjau dari segi kondisi ekonomi masyarakatnya. Belum lagi jika dilihat dari laju 

pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi. Databoks menunjukkan  bahwa 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diprediksi akan mencapai 266,91 juta 

jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa 

perempuan.1 

Berdasarkan data tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk 

Indonesia yang tinggi otomatis akan mempengaruhi laju pembangunan di berbagai 

sector, yang akan menimbulkan banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh 

pemerintah seperti  angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi, 

pembangunan yang tidak merata, kualitas pedidikan yang belum memadai serta 

berbagai persoalan lainnya. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia 

per Maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa.2 Sementara jumlah pengangguran per 

Agustus 2019 sebanyak 7,05 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 50.000 ribu orang 

dibandingkan tahun lalu, Agustus 2018.3 Adanya trend peningkatan jumlah dalam 

setiap tahunnya, menuntut pemerintah untuk lebih fokus pada upaya menekan laju 

                                                           
1https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-

mencapai-267-juta-jiwa, Diunduh pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 06.12 A.M 
2https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penduduk-miskin-2014-2018-1563174181. Diunduh 

pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 19.27 P.M 
3https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pengangguran-2014-2019,diunduh pada 

tanggal 28 Desember 2021 pukul 19.38 P.M 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penduduk-miskin-2014-2018-1563174181
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pengangguran-2014-2019
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pertumbuhan penduduk yang sudah tentu akan mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat dan keberhasilan pembangunan.  

Persoalan kependudukan tersebut direspon oleh pemerintah Indonesia dengan 

mengambil langkah yaitu fokus menjalankan program KB yang dimandatkan kepada 

BKKBN sebagai lembaga non kementerian untuk melaksanakan teknis program yang 

terstruktur secara hierarkis dan terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, 

kabupaten/kota dan kecamatan hingga kelurahan/desa. 

Program Keluarga Berencana kemudian dikemas dalam sebuah bentuk inovasi 

yang baru yaitu Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB 

merupakan satuan wilayah setingkat desa yang memiliki syarat-syarat tertentu, di 

mana di dalamnya  terdapat integrasi yang holistik antara program Kependudukan, 

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor 

terkait dalam upaya meningkatkan  kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 4 

Kampung KB secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat yang dimulai dari satuan setingkat RT atau kampong dalam upaya 

menciptakan keluarga kecil yang berkualitas melalui program KKBPK dan 

pembangunan lintas sector. Sementara tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan 

partisipasi serta peran lintas sector dalam pemberdayaan masyarakat melalui 

fasilitasi, pendampingan dan pembinaan program KKBPK dan pembangunan lintas 

sector serta mengedukasi masyarakat tentang pembangunan masyarakat berbasis 

kependudukan. Selain itu, program Kampung KB diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat  melalui pemberdayaan masyarakat dengan berbagai 

program yang dapat mengubah sikap,  perilaku dan pola pikir masyarakat agar tidak 

tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. 

                                                           
4BKKBN, Pedoman Pengelolaan Kampung KB, h. 2. 
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Program Kampung KB merupakan program yang dikemas tidak hanya untuk 

mewujudkan kesejahteraan keluarga pada bidang KB saja. Akan tetapi juga dalam 

aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 

Program Kampung KB diharapkan dapat merekonstruksi nilai-nilai dan makna 

program KB dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak untuk mewujudkan 

NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) sebagai pondasi tercapainya 

masyarakat sejahtera. Sasaran program Kampung KB sendiri terbagi atas dua, yaitu 

sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung adalah keluarga 

dengan anggota yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS), balita, remaja, lansia 

dan masyarakat. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah semua elemen 

masyarakat yang ada di desa termasuk tokoh masyarakat, petugas lapangan dan 

provider. 

Program Kampung KB pertama kali dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir. 

Djoko Widodo) pada bulan Januari 2016. Program ini sebagai upaya untuk 

menjalankan amanah dari  Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi dasar 

pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh BKKBN. 

Kemudian dilanjutkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian 

urusan pemerintah antara pemerintah pusat, propinsi, dan daerah kabupaten/kota.  

Kabupaten Sinjai adalah merupakan salah satu daerah yang merespon program 

nasional tersebut dengan cepat. Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AP2KB) telah membentuk Kampung KB di setiap kecamatan. Hingga 

saat ini, telah terbentuk 13 Kampung KB di 9 Kecamatan di Kabupaten Sinjai, yaitu: 
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1. Kampung KB Andi Fajar di Dusun Passahakue Desa Pasimarannu 

Kecamatan Sinjai Timur. 

2. Kampung KB Bahari di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. 

3. Kampung KB Botolempangan di Dusun Ambi Desa Botolepangang 

Kecamatan Sinjai Barat. 

4. Kampung KB Palangka di Dusun Baru Desa palangka Kecamatan Sinjai 

Selatan. 

5. Kampung KB Panaikang di Dusun Bangko Desa panaikang Kecamatan 

Sinjai Timur. 

6. Kampung KB Matunreng Tellue di Desa Mattunreng Tellue Kecamatan 

Sinjai Tengah. 

7. Kampung KB Gantarang di Desa gantarang Kecmatan Sinjai Tengah. 

8. Kampung KB Borong Ampirie di Desa Kalobba Kecamatan Tellulimpoe. 

9. Kampung KB Lappacinrana di Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo. 

10. Kampung KB Bonto Sinala di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai 

Borong. 

11. Kampung KB Pulau Persatuan di Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau 

Sembilan. 

12. Kampung KB Bontotengnga di Desa Bontotengnga Kecamatan Sinjai 

Borong. 

13. Kampung KB Buhung Pitue di Desa Buhung Pitue Kecamatan Pulau 

Sembilan. 
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Berdasarkan hasil observasi, Desa Kalobba adalah salah satu desa di 

Kecamatan Tellulimpoe yang dipilih karena dianggap memenuhi syarat sebagai lokus 

program Kampung KB.  Data profil tahun 2019, Desa Kalobba memiliki penduduk 

laki-laki sebanyak 1.837 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.828 jiwa yang 

tersebar di lima dusun. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Kalobba memiliki aktifitas ekonomi yang masih rendah karena rata-rata 

masyarakatnya hanya berprofesi sebagai petani.  

Kebanyakan penduduk desa Kalobba jika ditinjau dari segi kualitas sumber 

daya manusia umumnya berpendidikan rendah. Menurut data tersebut di atas, tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Kalobba rata-rata hanya mengenyam pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Hal tersebut tentu saja membuat keterampilan dan skill 

bekerja mereka sangat terbatas sehingga mereka kebanyakan hanya mampu bekerja 

pada sektor pertanian dan perkebunan saja.  

Alasan lain sehingga Desa Kalobba terpilih adalah dari angka jumlah capaian 

KB pada Pasangan Usia Subur  (PUS) yang cenderung rendah. Berdasarkan data dari 

Penyuluh KB Lapangan Desa Kalobba, partisipasi masyarakat khususnya Pasangan 

Usia Subur untuk menggunakan alat kontrasepsi masih lebih cenderung pada metode 

jangka pendek dibandingkan dengan metode  kontrasepsi jangka panjang (MKJP). 

Kampung KB Borong Ampirie Desa Kalobba dicanangkan oleh Bupati Sinjai 

Bapak H. Sabirin Yahya, S. Sos. pada tanggal 15 Mei 2017. Sejak pencanangan,  

berbagai kegiatan telah dilakukan  oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

selaku pembina Kampung KB bersama Kelompok Kerja Kampung KB dengan  

melibatkan lintas sektor, pemerintah desa dan semua unsur yang ada di masyarakat 

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan Kampung KB.  
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Pelibatan masyarakat terlihat pada beberapa kegiatan pemberdayaan yang 

menjadikan keluarga sebagai sasaran utama dari program Kampung KB di Desa 

Kalobba. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga Pasangan Usia Subur (PUS). 

Tujuannya adalah agar keluarga PUS tersebut memiliki pengetahuan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga. Di samping itu, mereka juga dibekali dengan  pendidikan dan pelatihan serta 

pendampingan usaha agar mereka dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

keluarganya. Selain sebagai sasaran kegiatan,  beberapa anggota keluarga juga 

diberdayakan sebagai kader yang nantinya diharapkan dapat  membantu 

mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat lainnya melalui penyuluhan dan 

pendampingan keluarga.  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat, DP3AP2KB bertanggung jawab untuk  

memberikan pembinaan baik secara teknis maupun administrasi kepada masyarakat 

yang menjadi anggota sasaran dan kader dengan melibatkan pihak-pihak dan instansi 

terkait. Pembinaan yang dilakukan biasanya melalui penyuluhan, pelatihan, bimbingan 

teknis (bimtek), manajemen pengelolaan, pendampingan usaha dan sebagainya.   

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program Kampung KB  di 

Desa Kalobba, menunjukkan bahwa program Kampung KB telah menjadi salah satu 

model dakwah pemberdayaan masyarakat, di mana DP3AP2KB Kabupaten Sinjai 

selaku penanggungjawab program Kampung KB merupakan subyek dakwahnya. Hal 

tersebut terlihat dari adanya upaya dari DP3AP2KB untuk menyeru, mengajak dan 

mempengaruhi masyarakat agar mau mengubah perilaku dan pola pikir melalui 

pendidikan, pelatihan, bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan sehingga mereka 

memiliki daya, motivasi dan dorongan untuk mengembangkan potensi yang mereka 

miliki agar mereka dapat mandiri dan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik.  
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Hal tersebut membuat  peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses dakwah 

dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka calon peneliti mencoba melakukan 

penelitian yang berjudul “Dakwah dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai”.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas,  peneliti menfokuskan 

pada dua hal yaitu dakwah dan pemberdayaan masyarakat Kampung KB. 

2. Deskripsi Fokus 

Dakwah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk 

aktifitas  dakwah yang dilakukan oleh pemerintah melalui DP3AP2KB, Pokja 

Kampung KB, muballigh dan lintas sektor dalam bentuk khotbah, ceramah, 

penyuluhan, ataupun pelatihan keterampilan. Peneliti akan mendalami model-model 

dakwah yang dilakukan oleh para pelaku dakwah dalam program KKBPK 

(Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang menjadi roh 

dari program Kampung KB. Untuk lebih menajamkan hasil penelitian ini, peneliti 

memfokuskan penelitian pada salah satu program KKBPK yaitu pembangunan 

keluarga, sebagai obyek dakwah. 

Peneliti dalam penelitian ini akan mencoba menggali model-model dakwah 

pemberdayaan masyarakat pada program pembangunan keluarga baik dalam bentuk 

lisan atau tulisan (ahsanu qaulan), maupun dalam bentuk aktifitas atau tindakan nyata 

(ahsanu amalan).  
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Sementara itu, pemberdayaan masyarakat Kampung KB yang peneliti 

maksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pada program 

Kampung KB di Kabupaten Sinjai yang melibatkan keluarga sebagai sasaran 

program. Pemberdayaan yang dimaksud adalah segala upaya pelibatan keluarga 

dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka mampu menemukan cara untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, sehingga 

mereka mampu menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga dengan baik sekaligus dapat  

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarganya secara mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat pada keluarga meliputi berbagai aspek kehidupan. Namun 

dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada pemberdayaan masyarakat 

ditinjau dari aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 

Peneliti menfokuskan pada ketiga aspek tersebut karena ekonomi, pendidikan, 

dan kesehatan merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang maknanya 

identik dengan pembangunan keluarga yang menjadi roh dari program Kampung KB 

itu sendiri. Idealnya keluarga akan sejahtera jika mereka memiliki beban keluarga 

yang tidak berat, ekonomi yang kuat dan ditopang dengan ketahanan keluarga yang 

mantap.   

Agar keluarga  tidak memiliki beban yang berat, harus dimulai dengan 

membentuk keluarga kecil yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu perkawinan dan 

pengaturan kelahiran. Perkawinan yang mendukung pembentukan keluarga kecil 

sangat ditentukan oleh matangnya usia serta pola perkawinan. Pengaturan kelahiran 

sendiri dapat dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi. 

Peningkatan dan kestabilan ekonomi keluarga tidak hanya sekedar dilihat dari 

besar kecilnya penghasilan. Namun lebih pada kemampuan keluarga dalam mengatur 

pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya agar seimbang serta mencari sumber 
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ekonomi, baik secara individu, keluarga maupun kelompok masyarakat sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan pokok masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana model dakwah 

dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai?” 

Dari  pokok masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan submasalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

 

1. Bagaimana model dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung 

KB di Kabupaten Sinjai?  

D.  Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung judul penelitian ini, 

yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Arisman dengan judul: “Implementasi 

Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sedekah Sampah (studi kasus di Masjid 

Al-Muharram Brajan Tamantirto Kasihan Bantul)”. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kegiatan sedekah sampah yang ada di kampong 

Brajan Tamantirto Kasihan Bantul dan manfaat serta peran masyarakat dalam 

kegiatan sedekah sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah peristiwa atau 

fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Data yang berhasil dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi kenydian dianalisis  sesuai dengan analisis 

model Miles dan Huberman, yang secara operasional menggunakan teknik analisis 
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dengan beberapa tahapan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gerakan sedekah sampah memiliki peran yang 

sangat urgent dalam pengelolaan sampah di Kampung Brajan. Peran warga baik 

sebagai penyumbang sampah maupun relawan juga semakin meningkat sehingga 

manfaat yang bisa dirasakan oleh warga semakin banyak  berupa lingkungan yang 

bersih, bantuan sosial berupa pemberian beasiswa pendidikan, bantuan pengobatan, 

sembako dan operasional bagi Taman Pendidikan Alquran (TPQ).5 Kedua penelitian 

ini sama-sama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, namun dalam penelitian 

terdahulu, hanya fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan 

lingkungan lewat sedekah sampah. Sedangkan pada penelitian yang akan 

dilaksanakan saat ini adalah pemberdayaan masyarakat pada Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai yang melibatkan kelompok keluarga dalam beberapa aspek. 

Penelitian yang berjudul: “Implementasi Dakwah dalam Keluarga” oleh Hadi 

Machmud. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan gambaran 

tentang konsep keluarga dalam Islam dan implementasi dakwah dalam keluarga. Dari 

hasl penelitian menunjukkan bahwa keluarga merupakan sasaran dakwah yang paling 

urgent karena keluarga adalah unit terkecil yang menjadi dasar pembangunan 

masyarakat. Kualitas suatu masyarakat tergantung pada kualitas keluarga yang ada 

dalam masyarakat tersebut. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji 

fungsi keluarga sebagai lembaga pendikan pertama. Sementara dalam penelitian yang 

akan calon peneliti lakukan justru mengkaji fungsi keluarga dalam beberapa fungsi 

seperti fungsi reproduksi, ekonomi, social dan sebagainya.6 

                                                           
5 Arisman, Implementasi Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sedekah Sampah (studi 

kasus di Masjid Al-Muharram Brajan Tamantirto Kasihan Kabupaten Bantul), Tesis, (Yogyakarta; 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogykarta, 2016) 
6 Hadi Machmud, Implementasi Dakwah dalam Keluarga, dalam Jurnal Al-Munzir 7, No.1 

(Mei: 2014) 
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Penelitian Rahmat Ramdhani yang berjudul Dakwah dan Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Agama. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji konsep 

pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan agama Islam. Fokus 

penelitiannya lebih kepada model dakwah pemberdayaan masyarakat secara umum. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui 

pendekatan agama lewat dakwah ternyata lebih baik dibandingkan dakwah dengan 

cara konvensional, baik secara konsep maupun praktisnya. Namun, dalam 

pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang ditemukan baik secara internal 

maupun eksternal, seperti factor social, budaya, pendidikan, ekonomi, politik dan 

sebagainya.7 

Penelitian yang berjudul: Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem 

Dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Mukhlis Aliyudin. Dalam penelitian ini, 

peneliti memfokuskan penelitiannya pada sistem dakwah pengembangan masyarakat 

Islam dengan bentuk tathwir atau tamkin. Penelitian ini hanya fokus pada satu bentuk 

dakwah saja tanpa menentukan obyeknya secara spesifik. Dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dakwah dalam proses membangun atau pengembangan 

masyarakat islam bukan hanya sebatas proses transmisi ajaran islam, melainkan lebih 

pada upaya mentransformasi dan internalisasi ajran islam menjadi pandangan hidup 

atau ideologi  dalam setiap aspek kehidupan manusia.8 

Penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2018) yang berjudul: “Implementasi 

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat di Kampung KB Merudung Desa Jelarai Selor Kecamatan 

                                                           
7 Rahmat Ramdhani, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama, dalam Jurnal 

Syi’ar 18 No. 2 (Juli-Desember: 2018), h.8. 
8 Aliyudin, Mukhlis, Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Sistem Dakwah Islamiyah, 

dalam Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 14 (Juli-Desember 2009) h.16 
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Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan”.9 Meskipun penelitian ini sama-sama 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, namun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini berbeda dengan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan adanya Program 

Kampung Keluarga Berencana (KB) ini di Desa Jelarai Selor dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, sementara tujuan dari penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti saat ini adalah untuk mengetahui implementasi dakwah dalam program 

Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sinjai.  

Penelitian yang berjudul: “Analisis Implementasi Program Kampung KB 

terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan 

Belawan Kota Medan”, oleh Eren Harikasenda (2018). Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kampung KB terhadap 

kesejahteran keluarga di kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan 

Kota Medan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

masalah dalam kebijakan program Kampung KB di Kelurahan Belawan Sicanang 

seperti pengelolaan dan pengawasan dana operasional yang masih perlu ditingkatkan, 

komunikasi antar organisasi dan unit kegiatan belum berjalan dengan baik serta 

kualitas pelaksana kebijakan di lini lapangan masih rendah.10 

Dilihat dari tujuan penelitian, kedua penelitian ini jelas berbeda. Karena 

tujuan dari pelitian yang akan dilakukan saat ini adalah untuk mengetahui 

implementasi dakwah pada program Kampung KB di Kabupaten Sinjai. Meskipun 

sama-sama membahas tentang program Kampung KB, namun rumusan masalah dari 

                                                           
9 Ferawati, Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat di Kampung KB Merudung Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung selor Ilir Kabupaten 

Bulungan, Tesis, (Tanjung Selor: Fakultas Ilmu Ekonomi Pembangunan  Universitas Kalimantan 

Utara, 2018) 
10 Eren Harikasenda, Analisis Implementasi program Kampung KB terhadap Kesejahteraan 

Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Tesis, ( Medan: 

Universitas Sumatera Utara, 2018) 
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keduanya berbeda. Jika pada penelitian sebelumnya rumusan masalahnya adalah 

bagaimana implementasi program Kampung KB, maka rumusan masalah dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah bagaimana implementasi 

dakwah pada program Kampung KB. Obyek penelitian keduanya pun berbeda karena 

dengan kampung KB yang berbeda pula. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif  yang memiliki tujuan 

untuk memberikagambaran yang jelas tentang  bagaimana model dakwah yang 

dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat  melalui program Kampung KB yang ada 

di Kabupaten Sinjai. 

Selain menggambarkan model pemberdayaan masyarakat dalam program 

Kampung KB di Desa Kalobba, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang  persepsi masyarakat terhadap model dakwah yang telah dilakukan 

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB yang ada 

di Kabupaten Sinjai.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dakwah dalam  

pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai.   

b.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi  khazanah ilmu 

pengetahuan, terkait dengan keilmuan Dakwah khususnya terhadap Dirasah 

Islamiyah konsentrasi Dakwah dan Komunikasi terkait fenomena sosial. 

c. Hasil penelitian ini  dapat menjadi bahan bacaan dan literatur tambahan bagi 

mahasiswa dan masyarakat luas secara umum. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Dakwah 

1. Hakekat dan Tujuan Dakwah  

Dakwah merupakan sesuatu hal yang tidak mudah untuk dimaknai secara 

utuh. Hal tersebut disebabkan oleh karena ruang lingkupnya yang sangat luas dan 

kompleks yang membuat kajian dakwahnya menjadi sulit untuk dibatasi secara tegas. 

Namun demikian, secara substansial dakwah dapat dilihat dalam dua perspektif 

pokok yaitu dakwah sebagai ilmu dan dakwah sebagai aktifitas. Sebagai sebuah ilmu, 

dakwah diartikan sebagai suatu kesatuan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

dan koheren, dengan tujuan tertentu baik secara teoritis maupun praktis. Dalam 

kajian-kajian ilmu klasik, konsep keilmuan dakwah secara sistematis sebenarnya 

belum ditemukan, karena saat itu dakwah hanya dipahami sebagai penegakan prinsip 

amar ma’ruf nahi mungkar untuk membina masyarakat Islam. Sedangkan sebagai 

aktifitas, dakwah dijalankan sebagai pelaksanaan konsep amar ma’ruf nahi mungkar,. 

Dengan demikian, konsep dakwah baik sebagai  ilmu maupun aktifitas merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain karena konsep keilmuan dakwah 

hanya dapat diaktualkan dalam sebuah bentuk kegiatan atau aktifitas nyata di 

masyarakat.11 

                                                           
 11Tri Astuti Haryati, dkk, Dakwah Struktural sebagai Pengarusutamaan Moderasi Islam di 

Indonesia dan Brunei Darussalam, (Pekalongan: IAIN Pekalongan Press, 2020), h. 29 
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Kata dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu :  دَعْوَة   -يَدْعُوْ  –دَعَا   (da’aa 

- yad’uu – da’watan) yang memiliki arti menyeru, memanggil, mengajak, menjamu, 

mendoa atau memohon.12 Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata dakwah 

didefenisikan oleh banyak tokoh dengan berbagai pengertian.  

Dakwah menurut HMS. Nasaruddin Latif, adalah setiap usaha atau aktivitas 

baik melalui lisan ataupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil 

manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah swt. sesuai dengan garis-garis 

aqidah dan syariah serta akhlak Islamiyah. Sedangkan menurut Prof. H.M. Thoha 

Yahya Omar, dakwah diartikan sebagai upaya  mengajak manusia dengan cara-cara 

yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk 

kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Syekh Ali Mahfudz sebagaimana juga 

dikutip oleh Moh. Ali Azis dari kitab Hidayatul Mursyidin yang menyatakan  bahwa 

dakwah adalah usaha mengajak (mendorong) manusia untuk mau mengikuti 

kebenaran dan petunjuk, menyeru mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang 

mereka dari perbuatan mungkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Pengertian dakwah juga dikemukakan oleh Sayyid Quthub, menurutnya 

dakwah lebih pada sebuah usaha mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan nyata 

mulai dari lingkungan paling kecil, seperti keluarga, sampai pada lingkungan yang 

besar seperti negara atau ummah dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Sementara menurut Hamzah Yakub, dakwah adalah kegiatan mengajak umat 

                                                           
12Ropingi el Ishaq. Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktek. (Malang: Madani 2016), h. 6 
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manusia dengan cara hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk dari Allah swt 

dan rasul-Nya. Defenisi tersebut sejalan dengan pendapat Masdar Helmy. Beliau 

berpendapat bahwa dakwah sejatinya adalah aktifitas mengajak dan menggerakkan 

manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah (Islam) termasuk amar ma’ruf nahi 

mungkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.13  

Beberapa defenisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam dakwah 

terdapat makna yang begitu luas karena di dalamnya mengandung tugas abadi sebagai 

khalifah untuk menyebarkan ajaran agama Islam dalam semua aspek kehidupan. 

Tugas ini akan berlaku sepanjang sejarah kehidupan manusia sehingga wajarlah jika  

aktifitas dakwah kemudian menjadi sangat luas dan tidak terbatas.  

Meskipun demikian, dakwah tidak dapat dipisahkan dengan konsep 

komunikasi.  Karena komunikasi juga melibatkan unsur-unsur yang ada dalam 

dakwah yaitu komunikator (dai), komunikan (mad’u), materi berupa pesan atau 

gagasan, metode dan efek dakwah. Sehingga dakwah komunikasi memiliki arti yang 

luas  karena meliputi proses pertukaran pesan secara interaktif antara komunikator 

(dai) dengan komunikan (mad’u) yang di dalamnya meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian atas proses dakwah. Sementara dalam pengertian yang 

sempit, dakwah komunikasi dipahami sebagai segala upaya, metode dam strategi 

penyampaian pesan atau gagasan kepada mad’u sehingga pesan atau gagasan tersebut 

dapat dipahami, diterima dan dilaksanakan. 

                                                           
13Ropingi el Ishaq. Pengantar Ilmu Dakwah: Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke 

Praktek. (Malang: Madani, 2016). h. 9 
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Buku Psikologi Dakwah, Ahmad Mubarok mengungkapkan bahwa kegiatan 

dakwah sebenarnya adalah kegiatan komunikasi. Di mana di dalamnya pesan dakwah 

dikomunikasikan oleh dai kepada mad’u baik secara individu maupun kelompok.14 

Sehingga dengan demikian, hakekat dakwah dan komunikasi tidak dapat dipilah-pilah 

berdasarkan masing-masing komponen yang terlibat. Akan tetapi harus dikaji secara 

menyeluruh dengan melihat komponen-komponen antara yang satu dengan lainnya 

secara fungsional sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berbicara mengenai tujuan dakwah, terdapat beberapa ahli yang 

mengungkapkan pendapat yang sebenarnya hanya memiliki perbedaan dalam konteks 

redaksi saja. Namun  inti atau makna yang dikandung sebenarnya sama. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh kegiatan dakwah yang dilakukan secara masing-masing  

sesuai dengan situasi dan kondisi.  

Ahmad Ghasully merumuskan tujuan dakwah adalah memandu umat 

melakukan kebaikan guna mendapatkan kebahagiaan. Sementara Ra’uf Syalaby 

menjelaskan tujuan dakwah yaitu mentauhidkan Allah swt, menjadikan umat patuh 

pada Allah swt, mentaqarrubkan diri kepada Allah swt serta melakukan intropeksi 

diri terhadap apa saja yang dilakukan selama ini.15  

Merujuk pada beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan tujuan dakwah dalam tiga bentuk tujuan, yaitu: 

 

                                                           
14 Ahmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 24 

15Anas Habibi Ritonga, Meneropong Makna, Wacana dan Pendekatan Dakwah Dalam 

Pembentukan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal At-Taghyir Jurbal Dakwah dan Pengembangan 

Masyarakat Desa 2 No. 1 (Desember: 2019), h. 133 
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a. Tujuan Praktis 

Adapun tujuan dakwah secara praktis adalah untuk menyelamatkan umat 

manusia dari lembah kegelapan yang penuh kehinaan, sehingga mereka tidak mampu 

melihat kebenaran, dan membawanya ke tempat yang terang benderang dan dipenuhi 

dengan cahaya iman dan kemuliaan, dari jalan yang bengkok kepada jalan yang lurus, 

dari lembah kesyirikan menuju ke dunia ketauhidan untuk mencapai kebahagiaan di 

akhirat nanti.  

b. Tujuan Realistis 

Tujuan realistis dakwah adalah terlaksananya nilai dan ajaran Islam secara 

“kaffah’ melalui pengimplementasian dalam segala aspek kehidupan sehari-hari 

dengan cara yang benar berlandaskan keimanan sehingga “ummat” yang menjunjung 

tinggi kehidupan beragama dapat terwujud.  

c. Tujuan Idealis  

Sementara, tujuan idealis dakwah adalah terwujudnya masyarakat muslim 

yang diidam-idamkan dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara 

secara adil, makmur, damai dan sejahtera dalam limpahan rahmat, karunia dan 

ampunan Allah swt. 

2. Bentuk-Bentuk Dakwah 

Saat ini, konsep dakwah tidak lagi dipahami sebagai aktifitas penyampaian 

pesan-pesan atau ajaran agama Islam dalam bentuk ceramah atau khutbah melalui  
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podium atau mimbar saja. Akan tetapi dakwah telah berkembang menjadi suatu 

aktifitas yang berupaya mendorong, mengajak dan menyadarkan manusia untuk 

senantiasa berada pada jalan kebaikan dan menghindari kemudharatan agar 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aktifitas tersebut dilakukan baik 

berupa lisan atau tulisan (ahsanu qaulan) maupun berupa kegiatan atau tindakan 

nyata (ahsanu amalan) yang  bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam 

dalam setiap sendi kehidupan manusia sesuai dengan kedudukan dan perannya 

masing-masing.   

Perkembangan kajian keilmuan dakwah, bentuk atau model  kegiatan dakwah 

dibagi dalam beberapa karakteristik baik pada pola, teknik, pendekatan, media, 

maupun sasaran dakwahnya. H. Syukriadi Sambas dalam ikhtiar “Akali Insani” 

mengkolaborasi kedua aktifitas dakwah yaitu ahsanu qaulan dan ahsanu amalan 

menjadi empat bentuk dakwah, yang dapat dijbarkan  menjadi berbagai macam 

fokus kegiatan dakwah yaitu: Tabligh dan Irsyad sebagai bagian integral dari 

aktifitas dakwah bil ahsanu qaulan, dan tathwir/tamkin dan tadbir sebagai bagian 

integral dari aktifitas dakwah bil ahsanu amalan.16 

a. Tabligh Islam 

Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia, kata tabligh berasal dari akar kata   تَ بْلِي ْغ ا بَ لَّغَ  
 yang memiliki arti menyampaikan.17 Oleh karena itu, tabligh dimaknai - يُ بَ لِّغُ –

sebagai kegiatan menyampaikan sesuatu kepada orang lain.  

                                                           
16 Isep Zaynal Arifin, Bimbingan Dan Konseling Islam (Al-Irsyad Wa AlTawjîh Al-Islam) 

Berbasis Ilmu Dakwah, dalam Jurnal Ilmu Dakwah :Academic Journal for Homiletic Studies Vol. 4 

No. 11 (Januari-Juni 2008), h.28 
17 Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 

Ponpes Al-Munawir), 1984, h. 115 
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Ditinjau dari konsep agama Islam, tabligh merupakan penyampaian berita tentang 

ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Tugas ini dibebankan kepada  Nabi 

Muhammad saw dan dilanjutan oleh para sahabat dan pengikutnya. Itu artinya tabligh 

adalah perintah yang tidak hanya sampai pada Rasululllah sebagai pembawa pesan 

atau wahyu, akan tetapi memiliki makna perintah estafet kepada pengikut setelahnya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5:67 yang berbunyi: 

يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ أِنَّ الَّلهَ ياَيْ ُّهَاَ الرَّسُوْلُ بلَِغْ مَاأنَْزلَِ ألِيَْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَأِنْ لََّّْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَغْتَ رسَِالتََهُ وَالَّلهُ 
 لَ ا يَ هْدِى الْقَوْمَ الْكَفِريِْنَ.

Terjemahnya:  

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan. 
Dan kalau itu engkau kerjakan, maka berarti engkau tidak menyampaikan 
tugas perutusan dari Allah. Allah memelihara engkau dari manusia.  
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang tidak 
beriman.18 

Seiring dengan perkembangan jaman, tabligh berkembang menjadi salah satu 

bentuk dakwah yang lebih spesifik dengan metode penyampaian atau penyebarluasan 

(transmisi) ajaran-ajaran agama Islam kepada orang banyak, baik melalui mimbar 

ataupun media massa. Materi yang disampaikan pun biasanya cenderung pada 

masalah yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Tabligh terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu tabligh secara lisan (khithabah) dan 

tabligh secara tulisan (kitabah). Khithabah dari segi bahasa bersal dari akar kata : 

خُطْبَة   –يََْطُبُ  –خَطَبَ   (khathaba- yakhthubu-khuthbatan atau khithaabatan) yang 

berarti berkhutbah, berpidato, meminang, melamarkan, bercakap-cakap, mengirim 

                                                           
18 Kementerian Agama RI, Alquranul dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 

61 
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surat. 19 Sedangkan secara estimologi, khithabah diartikan oleh Harun Nasution 

sebagai ceramah atau pidato yang mengandung penjelasan-penjelasan tentang sesuatu 

atau beberapa masalah yang disampaikan seseorang di hadapan sekelompok orang 

atau khalayak. Sedangkan khithabah  menurut Syeikh al-Jurjani adalah suatu upaya 

menimbulkan rasa ingin tahu terhadap orang lain tentang suatu perkara yang berguna 

baginya baik mengenai urusan dunia maupun akhirat.20 Khithabah senantiasa 

berkaitan dengan mimbar karena proses penyampaian dakwahnya berlangsung secara 

verbal kepada kelompok masyarakat baik secara langsung melalui tatap muka 

ataupun tidak langsung melalui media satu arah. 

Tabligh melalui tulisan yang dikenal dengan istilah kitabah, adalah sebuah bentuk 

dakwah yang menyampaikan pesan atau ajaran-ajaran agama Islam melalui bahasa 

tulisan. Biasanya berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, panflet, brosur dan 

sebagainya yang berisikan pesan-pesan keislaman. Termasuk di dalamnya bentuk-

bentuk  media  cetak lainnya berupa foto, kaligrafi, gambar atau lukisan yang memuat 

pesan-pesan keislaman yang dapat mempengaruhi dan menggugah seseorang untuk 

bersimpatik. Bahkan, secara praktis bentuk dakwah tabligh saat ini juga memasukkan 

futuhat yaitu proses mendatangkan ajaran Islam ke daerah-daerah tertentu untuk 

memeluk Islam tanpa merasa terpaksa dan seni musik Islami sebagai bagian dari 

bentuk dakwah yang berupaya untuk menggugah dan menyadarkan orang lain untuk 

membangun ghirah Islam. Contohnya seni qasidah rebana, nasyid, hadrah, marawis 

dan sebagainya. 

                                                           
19Ahmad Munawir Warson, Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab- Indonesia, … 1984, h. 

376 
20Aliyuddin Enjang AS, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, ( Padjajaran: Widya Padjajaran, 2009), 

h. 57 
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b. Irsyad Islam  

Menurut bahasa, irsyad berarti bimbingan. Sedangkan menurut  istilah, irsyad 

merupakan proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan 

bimbingan, penyuluhan dan psikoterapi Islami. Bentuk dakwah irsyad dilaksanakan 

secara intensif dan konsisten tanpa adanya batasan waktu. Materi yang disampaikan 

pun biasanya terkait dengan persoalan tertentu atau khusus yang terjadi dalam 

berbagai aspek kehidupan, yang dapat memberikan pengaruh pada kehidupan 

manusia apabila tidak segera ditangani dengan cepat. Karena irsyad lebih cenderung 

pada upaya mencari solusi dari problema psikologis. Oleh karena itu dibutuhkan 

pendekatan yang sifatnya kontinyu dan intensif, maka sasaran bentuk dakwah ini 

adalah sasaran secara individu dan kelompok kecil seperti keluarga saja.  

c. Tadbir Islam 

Bentuk dakwah lewat tadbir Islam adalah merupakan salah satu bentuk dakwah bil 

ahsanu amalan. Artinya, bentuk dakwah yang diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. 

Tadbir sendiri dari segi bahasa diartikan sebagai pengurusan, pengelolaan 

(manajemen). Sementara tadbir menurut istilah dimaknai sebagai kegiatan dakwah 

yang mentransformasikan ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan aksi amal sholeh 

berupa penataan lembaga-lembaga dakwah dan kelembagan Islam. Tadbir 

diformulasikan oleh Enjang dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Dakwah sebagai 

transformasi berdasarkan penjelasan dari kata  ُیدَُبِّر (yudabbiru) yang termuat dalam 

Q.S As-Sajadah/32:5 yang berbunyi:  

 

وْنَ . كَانَ مِقْدَارهُُ ألْفَ سَنَةٍ ليَْهِ فِِ يَ وْمٍ  يدَُب ِّراُلْأمْرَمِنَ السَّمَاءِأِلََ الَأرْضِ ثَُُّ يَ عْرجُُ أِ  مَِّاتَ عُدُّ  
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Terjemahnya: 

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi , kemudian (urusan) itu naik kepadanya 
dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.21 

Lembaga-lembaga dakwah yang dimaksud adalah lembaga yang bergerak dalam 

bidang pengembangan Islam seperti majelis taklim, takmir masjid, organisasi 

kemasyarakatan Islam, lembaga pengelola ZIS (zakat, infak dan sedekah), LSM 

dakwah dan sebagainya. 

Dakwah tadbir, hal yang paling menonjol adalah penerapan fungsi-fungsi 

manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada 

tahap evaluasi, yang terintegrasi secara sistematis agar lembaga dapat mengatur dan 

mengelola lembaganya secara professional sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

lembaganya.  

d. Tathwir Islam 

Tathwir secara etimologi bermakna pengembangan. Sedangkan menurut 

terminology, tathwir diartikan sebagai kegiatan dakwah yang mentrasformasikan 

ajaran Islam melalui aktifitas pemberdayaan (taghyir,tamkin) sumber daya manusia 

dan sumber daya lingkungan dan ekonomi umat. Dalam dakwah bentuk tathwir ini, 

pemberdayaan dilakukan pada kelompok atau tingkatan masyarakat pada semua 

sektor baik dari bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi maupun lingkungan  dengan 

tetap mempertimbangkan aspek-aspek kultur secara universal. Kegiatan yang 

dilakukan biasanya berupa pendidikan dan pelatihan pemberdayaan pada kelompok-

kelompok masyarakat, pendampingan desa tertinggal, pengembangan ekonomi 

                                                           
21Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 
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msyarakat, pembangunan  sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan, dan 

kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya melibatkan masyarakat.  

 

Istilah lain yang identik dengan tathwir adalah tamkin. Tamkin Islam lebih pada 

upaya pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya insani, 

lingkungan dan ekonomi umat. Tamkin sendiri merupakan sebuah bentuk 

transformasi dakwah yang mengacu pada penjelasan dari kata   َمَكَّن (makkana) yang 

terdapat dalam surah Al-Kahf/ 18: 84 yang berbunyi: 

نَهُ مِنْ كُ  ََ لِّ شَىْ أنَِّأ مَكَّنَّا لَهُ فِِ الَأرْضِ وَءَاتَ ي ْ ءٍ سَبَب اَ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan 
kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. 22 

3. Pendekatan Dakwah 

Pendekatan dakwah adalah cara pandang atau titik tolak terhadap suatu proses 

dakwah. Pendekatan dakwah umumnya melihat pada mitra dakwah dan kondisi 

yang melingkupinya yang tentu saja tidak lepas dari aspek kehidupan sosial 

masyarakat di mana dakwah tersebut dilakukan. Secara sederhana, pendekatan 

dakwah dibagi ke dalam 2 bentuk pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan 

pendekatan kultural. 

 

a. Pendekatan Dakwah Struktural 

                                                           
22 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 
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Pendekatan dakwah struktural oleh Fatimah dijelaskan dengan memberi 

penekanan pada pendekatan dakwah melalui pendekatan struktur. Pendekatan ini 

berkaitan erat dengan kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang dalam sebuah 

organisasi atau institusi. Adapun pelaksanaan dakwah struktural dilakukan dengan 

cara memanfaatkan jabatan atau kepangkatan dai.23 Sementara itu, pengertian dakwah 

struktural oleh Farhan diartikan sebagai dakwah yang menggunakan pendekatan 

formal dan terstruktur serta mengikuti sistem yang berlaku dengan kecenderungan 

masuk ke dalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif dan legislatif.24 

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menilai bahwa dalam dakwah struktural, 

pelaku atau subyek dakwah adalah pimpinan lembaga atau organisasi yang 

menggunakan wewenang atau kekuasaannya secara terstruktur dalam system 

pemerintahannya baik secara pribadi maupun kelembagaan untuk mencapai tujuan.  

Penjelasan di atas sejalan dengan pandangan Ridwan yang menekankan fungsi dan 

peran subyek dakwah secara institusional. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan 

bahwa  dakwah struktural adalah keseluruhan kegiatan yng dilakukan oleh negara 

atau pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur-unsur struktural di dalamnya 

untuk membangun tatanan masyarakat berdasarkan petunjuk Allah swt dan 

Rasulullah saw dengan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar.25 Dari penjelasan ini, 

fungsi dan tugas negara termasuk semua unsur struktural yang ada di dalamnya lebih 

diarahkan pada upaya untuk melakukan perubahan, control, larangan bahkan 

                                                           
23Siti Fatimah, Dakwah Struktural: Studi Kasus Perjanjian Khudaibiyah, dalam Jurnal 

Dakwah 10 No.1 (Januari-Juni: 2009), h. 69 
24Farhan, Bahasan Dakwah Struktural dan Kultural dalam Persfektif Dramaturgi, dalam 

Jurnal At-Tūraś 4 No. 2 (Juli-Desember: 2014) 
25Ridwan, Mengkaji Fundamentalisme Islam sebagai Suatu Gerakan-gerakan Sosial.” 

https://interseksi.org/essays/mengkaji-fundamentalisme-Islam-suatu-gerakan-gerakan-sosial. 2018, 

Diakses pada tanggal 2 Januari  2022 pukul 01.06 pm 

https://interseksi.org/essays/mengkaji-fundamentalisme-Islam-suatu-gerakan-gerakan-sosial
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ancaman sesuai dengan tatanan dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Upaya tersebut 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam bidang agama, pendidikan, 

social kemasyarakatan, kesehatan dan hukum. 

b. Pendekatan Dakwah Kultural 

Pendekatan dakwah kultural adalah sebuah pendekatan dakwah di mana kultur dan 

budaya masyarakat setempat dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah 

proses dakwah sehingga tujuan dakwah dapat diterima oleh masyarakat di lingkungan 

setempat. 

Dakwah kultural dalam buku Filsafat Dakwah dijelaskan sebagai suatu pendekatan 

dakwah yang mempertimbangkan potensi dan kecenderungan masyarakat sebagai 

makhluk budaya yang luas untuk menghasilkan budaya baru dengan nuasa Islami, 

yaitu berkebudayaan yang dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan nilai ajaran 

Islam yang bersumber dari Alquran dan hadits sehingga dapat terlepas dari budaya 

yang penuh dengan kemusyrikan, tahayul, bid’ah dan khurafat. 26 Dengan kata lain, 

dakwah kultural senantiasa menggunakan tradisi, adat, seni dan budaya lokal dalam 

kegiatan dakwahnya agar sampai pada kehidupan yang Islami sebagaimana tujuan 

dakwah.  

4. Keluarga sebagai Obyek Dakwah 

Keluarga merupakan satuan terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga menjadi 

wadah utama dalam pembentukan sumber daya manusia dan menjadi penentu 

warna serta corak setiap individu yang ada di dalamnya.  Keluarga dan dakwah 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam dakwah Islam, yang 

menjadi obyek dakwah yang paling pertama adalah keluarga. Karena jika keluarga 

                                                           
26Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa 2013), h. 170. 
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baik, maka secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan lingkungan 

sosial yang baik pula. Sehingga wajar bila keluarga merupakan obyek dakwah 

yang paling penting dan harus menjadi perhatian bagi semua umat Islam. Karena 

dari keluarga lah akan lahir generasi calon penerus dakwah Islam yang akan 

mengembangkan Islam ke depan sebagaimana cita-cita orang tuanya. Dalam 

Alquran Allah swt telah memberikan peringatan tentang pentingnya keluarga 

sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tahrim/ 66:6, yang berbunyi: 

هَا مَلَئِكَةٌ غِلََ ظٌ شِدَادٌ ياَيَ ُّهَاالَّذِيْنَ امََنُ وْا قُ وْا انَْ فُسَكُمْ وَ اهَُلِيْكُمْ ناَر اوَّقُ وْدُهَا النَّاسُ وَا لِْْجَارةَُ عَلَي ْ
 لاَّ  يَ عْصُوْنَ الَّلَّهَ مَا امََرَهُمْ وَيَ فْعَلُوْنَ مَايُ وْمَرُوْ َ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksaan 
api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.27 

Pentingnya dakwah dalam keluarga juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw 

yang diriwayatkan oleh Daru Quthni yang berbunyi: “Perbanyaklah mentelaah 

Alquran dalam rumah-rumahmu (keluarga), sesungguhnya rumah yang 

didalamnya tidak dipergunakan untuk membaca Alquran, menjadikan sedikit 

kebaikan didalamnya dan banyak kejelekan dan menyempitkan bagi 

penghuninya.” (H.R DQuthni). Dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Katheer dan Al-Thabari, Imam Ali ra. dan Ibnu Abbas menyatakan : “Berikan 

pendidikan, ajarilah dengan ketaatan kepada Allah, serta takutlah dari 

                                                           
27 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 
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kemaksiatan. Didiklah anggota keluargamu dengan dzikir yang akan 

menyelamatkan dari api neraka.28 

Dalil tersebut di atas menunjukkan betapa besar penghargaan dan perhatian 

Islam pada persoalan keluarga. Keluarga menjadi pondasi dalam pembangunan 

masyarakat di semua sector dalam alam semesta ini. Salah satu peranan utama 

dalam keluarga adalah fungsi pendidikan (tarbiyah). Karena dalam keluarga lah 

segala sesuatu mulai dipelajari.  Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama 

yang akan menentukan baik buruknya manusia. 

Setiap keluarga dalam melaksanakan dakwah keluarga hendaknya 

mempersiapkan program dakwah tarbiyah untuk mentarbiyahkan (mendidik)  

anggota keluarganya yang dapat diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupannya. 

Merujuk pada buku Tarbiyatul Awlad Fil Islam, Abdullah Nasih Ulwan 

menyatakan bahwa ada 7 macam pendidikan integratif yang harus terintegrasikan 

secara sistemik, yaitu:  

a. Pendidikan Iman. 

Pendidikan iman merupakan landasan bagi semua proses dan bagian pendidikan. 

Dengan pendidikan iman, setiap anggota keluarga akan memiliki ruhiyat yang kuat 

dengan menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar dalam setiap aspek 

kehidupannya. 

 

                                                           
28Hadi Machmud, Implementasi Dakwah dalam Keluarga, Jurnal Al-Munzir 7, No.1 (Mei: 

2014), h. 44 
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b. Pendidikan Moral.  

Setelah memiliki pondasi yang kokoh beruma iman, pendidikan karakter 

dibutuhkan untuk menjadi bingkai dalam kehidupan manusia. Moral seseorang akan 

terlihat dari tingkat keimanannya.  

c. Pendidikan Keluarga 

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan jaman kenyataannya telah 

mempengaruhi budaya masyarakat yang berujung pada degradasi moral. Pendidikan 

keluarga hadir sebagai salah satu media untuk menguatkan moralitas melalui 

pendekatan-pendekatan komunikasi yang intens, sehingga tercipta keharmonisan dan 

kasih sayang di antara anggota keluarga. 

d. Pendidikan Psikis 

Pendidikan psikis dibutuhkan untuk menciptakan pribadi dengan karakteristik 

kejiwaan yang positif seperti keberanian, kejujuran, kemandirian, kelembutan, sikap 

optimisme dan sifat-sifat positif lainnya.  

e. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan pada manusia 

untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan dunianya maupun akhiratnya. 

f. Pendidikan Fisik 

Pendidikan fisik juga merupakan hal yang penting diperhatikan dalam keluarga.  

Karena proses ini akan menentukan kekuatan dan kesehatan fisik. Dibutuhkan 

pemantauan tumbuh kembang serta pemberian asupan makanan yang sehat dan 

bergizi.  
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g. Pendidikan Intelektual. 

Pendidikan intelektual harus ditanamkan sejak dini pada setiap anggota keluarga. 

Karena masa depan umat sangat tergantung pada kemampuan intelektual generasi 

pelanjut. Dengan kemampuan intelektual yang baik, maka anggota keluarga akan 

mampu bersaing dengan kecerdasan yang mereka miliki sehingga dapat memberikan 

kontribusi dalam pembangunan masyarakat.29 

Terlepas dari beberapa jenis pendidikan yang harus ditanamkan pada setiap 

keluarga sebagaimana dikemukakan di atas, dakwah pada keluarga harus senantiasa 

memperhatikan beberapa aspek yang penting ditanamkan pada setiap anggota 

keluarga agar tidak terjadi kepincangan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek 

pendidikan spiritual, pendidikan emosional dan pendidikan intelektual. 

Pendidikan spiritual harus menjadi aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam 

dakwah tarbiyah di lingkungan keluarga. Karena pendidikan spiritual berkaitan 

dengan penanaman nilai-nilai agama. Dengan menanamkan akidah yang baik pada 

anak melalui pengajaran dan pembimbingan akhlakul karimah, maka anggota 

keluarga utamanya anak akan tumbuh dan berkembang sebagai anak yang berkualitas 

dan tidak menjadi anak yang lemah. Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Q.S An-

Nisa/ 4:9, yang berbunyi:   

الْيَ قُولُوْا قَولا  سَدِيْد  ف ا خَافُ وْا عَلَيهِمْ فَ لْيَتَّقوا الَّلَّهَ وَ وَليَخْشَ الَّذِ يْنَ لَوْ تَركُواَ مِنْ خَلِفِهِم ذُرِّيَّة  ضِعَ   
 

 َ  

Terjemahnya:  

                                                           
29 Hadi Machmud, Psikologi Keluarga,..., h. 48 
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Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. 30 

Pendidikan emosional adalah salah satu aspek yang juga harus memiliki perhatian 

khusus dalam tarbiyah di lingkungan keluarga. Karena saat ini kenyataan 

menunjukkan betapa banyak anak yang tidak lagi menghormati dan menghargai 

orang  yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.. Mereka seolah tidak 

memiliki perasaan. Semua keinginan mereka dilakukannya tanpa pertimbangan dan 

rasa hormat karena menganggap tindakannya sebagai hal biasa  dan wajar. Padahal 

Rasulullah saw telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang 

mengatakan bahwa; “Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak 

menghormati yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda di antara kami.  

Hadis tersebut di atas jelas menggambarkan bagaimana seharusnya seseorang itu 

bersikap. Bahkan Rasulullah saw mengancam tidak akan menganggap  bagian dari 

umatnya orang-orang yang tidak bersikap baik kepada yang orang yang lebih tua 

maupun kepada orang yang lebih muda. 

Aspek yang ketiga adalah pendidikan intelektual. Aspek ini merupakan bekal bagi 

anak dalam mengikuti perkembangan jaman dalam menghadapi era globalisasi seperti 

saat ini. Tanpa pendidikan intelektual, anak akan menjadi ketinggalan dan hanya 

menjadi penonton terhadap perkembangan teknologi informasi. 

Ketiga aspek pendidikan tersebut diatas, menjadi tanggungjawab mutlak dari 

orang tua. Namun kenyataannya tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan 

                                                           
30 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bogor: Pantja Cemerlang, 2014), h. 
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kesempatan dalam memberikan pendidikan atau terbiyah pada anak-anaknya. Di 

sinilah peran lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Orang 

tua dapat memberikan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka pada 

lembaga-lembaga pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang 

dikemukakan di atas. Karena ada pepatah yang mengatakan: “ilmu tanpa agama akan 

buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh”. 

B. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat َ 

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Kata pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata empowerment, yang 

menurut Mernam Webster dan Kamus Oxford English Dictionary diartikan dalam 

dua pengertian yaitu, 1) to give power atau authority atau memberi kekuasaan, 

mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) to give ability to atau 

enable atau usaha untuk memberikan kemampuan.31 Berdasarkan kedua pengertian 

tersebut, pemberdayaan dapat dipahami sebagai pemberian kemampuan atau 

keberdayan kepada seseorang yang tidak mampu atau tidak berdaya.  

Pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya untuk menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas 

kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hakekatnya merubah perilaku masyarakat 

ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara 

bertahap dapat meningkat. 32 

                                                           
31 Wiku Adisamito, Sistem Kesehatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 151 
32 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Jakarta: ALFABETA, 2013), 

h. 3 
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Sementara itu, menurut Psoinos dan Smithson, defenisi pemberdayaan adalah 

sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang 

mengambil perspektif pengalaman pada arti pemberdayaan. Pemberdayaan 

merupakan sebuah pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan 

kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk  menimbulkan rasa 

percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan.33 

Lain halnya dengan Suparjan dan Hempri Suyatno yang menyatakan bahwa 

pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang tidak bisa 

diukur dalam angka-angka, apalagi dengan pembatasan waktu dan dana. Keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat pada adanya kesadaran masyarakat 

(community awareness). Dengan adanya kesadaran komunitas ini, diharapkan dapat 

merubah pemberdayaan yang awalnya bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan  

serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat.34  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah benang merah 

bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memandirikan 

masyarakat dengan memberikan kemampuan, keterampilan, dan kreatifitas untuk 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. 

 

 

b. Pendekatan dalam pemberdayaan Masyarakat 

Konsep pemberdayaan masyarakat senantiasa menuntut adanya usaha untuk 

memberikan kekuatan, kemampuan dan tenaga dengan menggunakan akal pikiran 

                                                           
33Kay Greasley, Employee Perceptions of Empowerment, dalam Jurnal Employee Relations  , 

No. 4, (2004), h.354-368 
34Suparjan dan Hempri Suyatno, Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai 

Pemberdayaan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h.44 
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untuk menemukan cara mengatasi persoalan yang dihadapi dalam bermasyarakat. 

Konsep pemberdayaan mengandung dua hal pokok yang menjadi dasar pendekatan, 

yaitu: 1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai 

kebijakan, dan 2) meningkatkan kemandirian  masyarakat melalui pemberian 

kewenangan secara proporsional kepada masyarakat sehingga mereka dapat 

mengambil keputusan dalam membangun pribadi dan lingkungannya secara mandiri.  

c. Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat 

dapat diukur dari keinginan dan kemampuan dari anggota masyarakat untuk ikut 

terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Contohnya, peran serta masyarakat dalam 

mempengaruhi arah kebijakan yang dapat memberikan pengaruh pada 

lingkungannya, kemampuan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, dan 

kepercayaan diri dalam menyelesaikan konflik dan mengontrol masalahnya. 

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Adamson yang menyatakan bahwa 

tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemauan dan kemampuan 

anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan 

masyarakat tidak membatasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses dan 

mekanisme pemberdayaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam 

mempengaruhi kebijakan lokal.35 

Pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa unsur pokok sebagaimana 

yang digambarkan oleh Adisasmito yaitu:  

1) Aksebilitas Informasi. 

                                                           
35 Dave Adamson, Community Empowerment; Learning from Practice in Community 

Regeneration, dalam Journal of Public Sector Management, No. 3 h. 194 
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Aksebilitas informasi adalah bagian yang sangat penting dalam pemberdayaan 

masayarakat, karena informasi merupakan kekuatan yang berkaitan erat dengan 

peluang, layanan, penegakan hukum, efektifitas negosiasi dan akuntabilitas. Sehingga 

wajar jika akses untuk mendapatkan informasi menjadi unsur penting dalam 

mewujudkan masyarakat yang mandiri.  

2) Keterlibatan dan Partisipasi 

Hal yang paling penting diperhatikan dalam unsur ini adalah siapa yang 

terlibat dan bagaimana proses pelibatan tersebut terjadi.  

3) Akuntabilitas. 

Menurut konsep pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas terkait dengan 

pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang mengatasnamakan rakyat.   

4) Kapasitas Organisasi Lokal 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan bekerjasama dengan organisasi-

organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu sumber daya, mengorganisasi 

masyarakat dan melakukan mobilisasi sumber daya untuk membantu menyelesaikan 

persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.36 

 

 

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan beberapa strategi yang harus 

ditempuh. Strategi-strategi tersebut antara lain:  

                                                           
36Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), h. 149. 
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1) Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. 

Hal paling pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan 

masyarakat adalah menguatkan kelembagaan dan organisasi masyarakat 

sebagai sumber daya yang dapat diakses dengan mudah dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat.  

 

 

2) Pengembangan kapasitas masyarakat. 

Setelah penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat terbentuk, maka 

langkah selanjutnya adalah mengembangkan kapasitas masyarakat dengan 

memberikan pengetahuan, keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang seperti modal, teknologi dan informasi pasar, sehingga mereka 

mampu memperoleh penghasilan yang layak sekaligus membangun kerjasama 

untuk memperluas kemitraan. 

3) Mengembangkan sistem perlindungan sosial. 

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan system perlindungan social ketika 

masyarakat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam dan 

bencana non alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. 

 

4)  Mengurangi berbagai bentuk pengaturan dalam masyarakat. 
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Strategi ini membuat masyarakat dapat melakukan interaksi social dengan 

penyalurkan pendapat dan membangun kesepakatan antar kelompok dan 

organisasi kemasyarakatan dengan leluasa tanpa tekanan dan intimidasi. 

5) Membuka ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat. 

Kurangnya berbagai bentuk pengaturan, akan membuat masyarakat memiliki 

ruang gerak yang seluas-luasnya untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan publik.  

6) Mengembangkan potensi masyarakat. 

Langkah terakhir adalah dengan mengembangkan potensi masyarakat di tingkat 

local untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam memecahkan segala 

persoalan yang ada di masyarakat. 37  

e. Model Pemberdayaan 

Setiap daerah memiliki potensi, permasalahan, kebutuhan, kondisi 

masyarakat, dan kearifan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, model pemberdayaan 

setiap daerah pasti berbeda-beda pula. Setiap model pemberdayaan akan memiliki 

strategi tertentu yang akan digunakan.  

Ada beberapa strategi pemberdayaan yang dikenalkan oleh D. Geroy, yaitu:  

1) Pembinaan atau mentoring 

Pembinaan atau mentoring adalah sebuah proses yang secara informal  

direncanakan  agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola potensi yang 

dimiliki secara mandiri. Pembinaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

keterampilan serta mengubah perilaku atau kebiasaan yang buruk dengan sesuatu hal 

                                                           
37 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan… h. 155-156 
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yang lebih baik dan berguna. Untuk itu dibutuhkan pembina yang memiliki 

kepedulian, menjunjung tinggi martabat dan saling menghargai antar sesama anggota 

masyarakat. Jika Pembina dapat memutus hierarki dan batasan-batasan yang ada di 

tengah masyarakat seperti halnya antara bawahan dan atasan, maka pembinaan akan 

berjalan dengan efektif. Hasulnya, masyarakat akan lebih adaptif terhadap perubahan. 

2) Modeling 

Pemodelan perilaku  bericara tentang keunggulan pribadi seseorang dan 

kecenderungan meniru orang-orang yang dikagumi dan dihormati. Modeling 

merupakan pelatihan yang berbasis pada keterampilan. Biasanya menggunakan 

metode diskusi, demonstrasi, role playing, dan keterampilan yang dapat diajarkan 

kepada orang lain. Untuk mengembangkan keterampilan dan dan mengubah perilaku 

individu,  modeling adalah cara yng sangat efektif. Caranya adalah dengan 

menetapkan standar yang tinggi, kemudian diberikan contoh dan penjelasan nilai-

nilai yang jelas tentang contoh perilaku yang sesuai dengan aturan, sehingga lambat 

laun akan terbangun komitmen yang merupakan proses dari pemberdayaan.  

3) Karir 

Tuntutan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang hampir di semua 

lini, membuat kita harus memiliki perencanaan perkembangan masyarakat untuk 

masa depan dengan bersikap fleksibel dengan perubahan yang terjadi. Selain itu 

dibutuhkan beberapa keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal. Untuk 

menjawab tantangan tersebut, diperlukan proses perekrutan dalam kegiatan 

pemberdayaan, dengan menjadikan seleksi dengan penempatan dan pengasuhan yang 

tepat sebagai jalan karir yang perlu dikembangkan. Untuk pengembangkan karir, 
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dibutuhkan pengakuan prestasi, peningkatan rasa tanggung jawab, dan komitmen agar 

dapat mengembangkan keterampilan sesuai yang diinginkan. 38 

2. Konsep Masyarakat 

a. Pengertian dan Karakteristik Masyarakat 

Kata masyarakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab “syaraka” yang 

artinya ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka”  yang artinya saling bergaul. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata masyarakat digunakan istilah “society” yang 

merupakan asal kata dari socius yang artinya kawan. Merujuk pada  pengertian 

tersebut, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kata masyarakat itu berasal dari 

Bahasa Arab yaitu musyarak, yang artinya bersama-sama. Kata ini kemudian mulai 

berubah menjadi bahasa Indonesia yaitu masyarakat yang memiliki pengertian 

berkumpul dan hidup secara bersama dengan saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.39 

Sementara menurut beberapa ahli, pengertian masyarakat dapat dipahami 

dalam beberapa pengertian, sebagai berikut: 40 

1) Menurut Koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut system adat istiadat tertentu yang sifatnya 

terus menerus serta terikat oleh kebersamaan rasa dan identitas. 

                                                           
38 Gery D. Geroy, Strategic Performance Empowerment Model, Dalam Journal Employee 

Relations, No. 2 (1998), h. 57-65 
39Abd. Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi (Suatu Pengantar), (Makassar: UIN Alauddin 

Press, 2011), h. 19 
40Abdul Rasyid Masri,  Mengenal Sosiologi (Suatu Pengantar),…, h. 20 
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2) Pengertian masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah sekumpulan orang-

orang yang tinggal dalam suatu wilayah yang menghasilkan sebuah kebudayaan 

tersendiri. 

3) Gillin and Gillin mengemukakan pengertian masyarakat sebagai kesatuan hidup 

manusia yang saling berinteraksi dengan suatu sitem adat istiadat tertentu yang 

siftanya terus-menerus dan diikat oleh sebuah idealisme yang sama. 

4) Sedangkan Ralp Linton memberikan pengertian masyarakat sebagai 

sekelompok manusia yang telah tinggal dalam waktu yang cukup lama dan 

saling bekerja sama sehingga mereka dapat menempatkan dirinya sebagai 

bagian dari kesatuan social yang memiliki batas-batas tertentu. 

 Beberapa pengertian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam sebuah 

masyarakat terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari sebuah masyarakat 

yaitu:  

1) Kumpulan manusia dalam jumlah yang banyak atau berkelompok yang bebas 

dan sifatnya kekal. Kelompok manusia tersebut melakukan hubungan atau 

interaksi, kegiatan, tujuan , keyakinan dan tindakan yang memiliki kesamaan. 

Interaksi tersebut sifatnya mengikat karena memiliki tujuan dan keyakinan yang 

sama. 

2) Telah tinggal dan menempati suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang 

lama. Sebuah kelompok yang melakukan interaksi atau hubungan secara 

kontinyu dengan waktu yang lama tentunya menempati daerah atau kawasan 

tertentu. Dengan demikian, mereka akan memiliki hubungan yang kekal antara 

satu sama lain. 
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3) Salah satu unsur yang ada dalam masyarakat adalah kebudayaan.  Kebudayaan 

merupakan segala bentuk tradisi, adat istiadat, nilai, norma dan kepercayaan 

lain yang mengikuti dan melekat dalam interaksi social suatu masyarakat. 

4) Memiliki system social atau struktur sosial tertentu.  

b. Jenis-jenis Kelompok Masyarakat 

Manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa membutuhkan orang lain 

untuk bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut didasari oleh dorongan 

manusiawi yang lahir dari dorongan untuk selalu berada di antara orang lain dan 

mengikat diri dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Masyarakat dalam perkembangannya, dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu: 

masyarakat sederhana (tradisional) dan masyarakat modern (maju).41 

1) Masyarakat Sederhana (Tradisional) 

Golongan masyarakat sederhana atau tradisional merupakan kelompok 

masyarakat yang memiliki keterikatan yang erat lingkungan hidup baik pada 

manusianya ataupun pada kondisi alamnya. Pada masyarakat tradisional, mata 

pencaharian penduduknya didominasi pada bidang pertanian dan perikanan. Cara 

mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada alam. Sehingga 

teknologi yang digunakan juga sangat sederhana karena hanya mengandalkan apa 

yang ada di sekitarnya 

Pola pembagian pekerjaan pada masyarakat tradisional juga masih didasari 

pada jenis kelamin dengan asumsi bahwa antara laki-laki dan perempuan masih 

terdapat perbedaan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan alam dan 

                                                           
41Sri Rahayu Djatimurti Rita Hanafie, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2016), h. 84 
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melakukan pekerjaan sehari-hari. Kaum laki-laki mengambil peran dalam pekerjaan 

seperti bertani, mencari ikan, menebang pohon dan beternak. Sementara kaum 

perempuan hanya dibebankan pekerjaan mengurus rumah, mengasuh anak, memasak, 

menjahit, bercocok tanam dan pekerjaan ringan lainnya. 

Namun, hal yang menonjol pada kelompok masyarakat ini adalah kepemilikan 

tanah atau lahan yang pada akhirnya menciptakan elite masyarakat yang memberikan 

pengaruh pada system politik dan budaya masyarakat secara feodal. Kondisi ini 

membuat masyarakat tergantung pada sosok yang dianggap sebagai tokoh masyarakat 

baik dari aspek budaya dan tradisi yang tidak tertulis sampai pada penegakan hukum. 

2) Masyarakat Modern (Maju) 

Sementara pada kelompok masyarakat modern atau maju, keterkaitan manusia 

dengan alam sekitar masih tetap terjalin. Hanya saja pada kelompok ini masyarakat 

telah memadukan unsur-unsur lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia 

dan teknologi. Selain itu, masyarakat tidak lagi hanya terpaku pada kondisi alam 

seperti sector pertanian dan perikanan saja, tetapi sudah mulai mengembangkan 

sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, pendidikan dan sebagainya. Untuk 

mendukung hal tersebut, mereka melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Selain itu, mereka juga 

menyiapkan sumber daya manusia yang professional dan terampil dalam berbagai 

bidang dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus. 

 

 



43 
 

 
 

Masyarakat maju (modern) memiliki beberapa kelompok sosial yang tumbuh 

dan berkembang berdasarkan pada kebutuhan dan tujuan tertentu baik di lingkungan 

skala regional maupun internasional. Pada aspek ini, masyarakat dibedakan menjadi 

masyarakat industri dan masyarakat non industri.42 

a) Masyarakat Industri, yaitu kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat 

pembagian kerja yang semakin kompleks. Sementara itu solidaritas hanya 

didasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar kelompok masyarakat yang 

sudah mengenal pengkhususan. 

b) Masyarakat Non-industrial, yang terbagi dalam kelompok primer dan kelompok 

sekunder. Kelompok primer adalah sebuah kelompok masyarakat yang melakukan 

interaksi secara langsung dan intensif, lebih erat dan lebih akrab, bersifat 

kekeluargaan atas dasar simpati. Selain itu, pada kelompok ini pekerjaan dibagi 

berdasarkan   kesadaran, rasa tanggung jawab dan dengan sukarela. Sedangkan 

kelompok sekunder adalah kelompok masyarakat yang interaksi antar anggotanya 

bersifat tidak langsung, formal dan tidak berdasarkan kekeluargaan. Sistem 

pembagian kerjanya pun diatur sesuai dengan pertimbangan yang rasional dan 

obyektif sesuai kapasitas, kemampuan dan tuntutan yang telah ditetapkan. 

3. Konsep Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga 

memiliki peran dalam pembentukan karakter anggota keluarga dan proses interaksi 

sosial baik antara sesama anggota keluarga maupun dengan orang di luar lingkungan 

keluarganya.  

                                                           
42 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 86 
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Keluarga menurut Mulyati adalah kelompok sosial yang anggotanya terdiri 

dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang 

memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang damai, tenteram, aman dan sejahtera 

dalam lingkungan yang penuh rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama anggota 

keluarga.43 Keluarga dalam konteks Islam dipandang sebagai suatu hubungan antara 

laki-laki dan perempuan yang disatukan melalui akad nikah yang sesuai dengan 

ajaran Islam, dengan maksud agar anak yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut 

sah di mata hukum baik hukum agama maupun hukum negara.44 Pengertian tersebut 

di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kelompok 

yang tinggal secara bersama dan memiliki hubungan pernikahan atau hubungan 

darah.  

Bossard dan Ball memberikan pengertian keluarga tanpa melihat status 

pernikahan yang mengikat. Keduanya hanya mendefenisikan makna keluarga dengan 

membatasi pada aspek kedekatan hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Menurutnya keluarga adalah lingkungan social yang sangat dekat hubungannya 

dengan seseorang.  Seseorang dibesarkan, tinggal dan berinteraksi dengan anggota 

keluarga yang lain dalam keluarga sehingga terbentuk nilai-nilai, pola pemikiran serta 

kebiasaan. Selain itu, keluarga juga menjadi filter dalam aspek hubungan anak 

dengan dunia luar.45 

                                                           
43 Sri Mulyati, Suami Istri dalam Islam, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 39. 
44 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dlam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 

h. 70. 
45Notosoedirjo dan Latipun, Kesehatan Mental. Konsep dan Penerapannya, (Malang: UMM 

Press, 2001). h. 68 
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Pengertian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud 

dengan keluarga tidak harus terikat dalam pernikahan yang sah baik secara hukum 

agama maupun hukum Negara. Intinya, keluarga memiliki banyak fungsi dalam 

pembinaan dan pengembangan interaksi dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat 

pengasuhan bagi anak dalam belajar tentang nilai-nilai agama, social dan budaya 

yang ada dalam masyarakat. 

Pengertian keluarga jika ditinjau dari aspeknya dapat dibagi menjadi dua. 

Pertama adalah pengertian keluarga dari aspek biologis, yaitu ikatan kekeluargaan 

yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang berlangsung secara terus menerus yang 

disebabkan oleh adanya hubungan darah yang tidak dapat dihapus atau digantikan. 

Dalam konteks ini, peran dan fungsi orang tua terlihat dari upaya untuk saling 

mempengaruhi, saling memperhatikan dan mengaktualisasikan diri. 

Pengertian keluarga yang kedua, ditinjau dari aspek psikologis. Yaitu 

sekumpulan orang yang tinggal dan hidup secara bersama di mana masing-masing 

anggota keluarga merasakan ikatan batin yang kuat meskipun tanpa adanya hubungan 

darah, namun dapat saling mempengaruhi dan memperhatikan. 

Pengertian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa keluarga merupakan 

satuan unit terkecil yang ada dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat 

hubungan antara ayah, ibu dan anak yang saling mempengaruhi sehingga 

menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial di antara anggota keluarga. 

b. Peran Keluarga 

Keluarga sebagai lingkungan yang pertama bagi anak dalam membentuk 

kepribadian dan tahapan perkembangannya, menjadi faktor yang sangat penting baik 
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dalam pembentukan sikap maupun perilaku anak dari aspek kepribadian, sosial dan 

emosional. Keluarga berperan dalam memberikan pendidikan kepada anak tentang 

nilai-nilai kehidupan dari segi agama dan social budaya yang kelak akan menjadi 

bekal untuk menjadi anggota masyarakat dengan kepribadian yang baik. Pendidikan 

tersebut diberikan dengan penuh kasih sayang dengan harapan agar pola perilaku 

interpersonal dalam kegiatan yang sifatnya individu dapat menjadi dasar dari pola 

perilaku dalam keluarga, kelompok dan masyarakat. 

c. Fungsi Keluarga 

Keluarga sejahtera adalah merupakan harapan dan cita-cita setiap keluarga. 

Untuk mewujudkannya diperlukan keluarga yang berkualitas yang ditandai dengan 

adanya kemandirian dan ketahanan keluarga. Keluarga yang berkualitas dan sejahtera 

dapat dilihat pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik spiritual maupun 

material sehingga fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

Adapun fungsi keluarga menurut Soelaeman ada 8 (delapan), yaitu:46 

1) Fungsi Edukasi 

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan anggota keluarga 

khususnya pendidikan anak. Fungsi edukasi dalam keluarga bukan hanya 

sebatas pada pelaksanaan saja, tetapi juga seluruh aspek yang mendukung 

pelaksanaan pendidikan mulai dari dasar, tujuan, perencanaan, penyediaan dana 

dan sarana serta aspek lain yang menyangkut pendidikan anak. Pelaksanaan 

fungsi edukasi bagi orang tua menunjukkan bukti tanggungjawab dalam 

mendidik dan membangun pribadi anak yang mandiri. 

                                                           
46 Ulfiah, Psikologi Keluarga :Pemahaman Hakekat Keluarga dan Penanganan 

Problematika Rumah Tangga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 6 
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2) Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi dari keluarga menjadikan orang tua dan anggota keluarga 

berperan sebagai penghubung antara anak dengan kehidupan sosial dan 

memperkenalkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga 

nantinya anak dapat menempatkan dirinya dalam masyarakat sekaligus 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang konstruktif. 

3) Fungsi Perlindungan 

Keluarga memiliki fungsi perlindungan bagi anak dari segala macam gangguan 

yang ada dalam lingkungan pergaulannya, yang dianggap mengancam dan 

membahayakan sehingga anak merasa aman dan terlindungi dalam keluarga. 

4) Fungsi Keagamaan 

Keluarga memiliki kewajiban untuk mengajak anak dan anggota keluarga yang 

lain dalam kegiatan keagamaan. Hal tersebut bertujuan agar anak dan anggota 

keluarga menjadi manusia yang beragama dengan mengetahui dan memahami 

nilai-nilai ajaran agama sebagai bekal dan pedoman hidup. 

5) Fungsi Afeksi 

Fungsi afeksi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan perasaan, kesan 

dan persepsi anak terhadap orang tua. Dalam melaksanakan fungsi ini, setiap 

orang tua hendaknya senantiasa memberikan kehangatan yang terlihat dari 

aktifitas, gaya bahasa dan perilaku dalam mendidik anak. Sehingga dengan 

demikian, anak dapat merasakan dan memahami perasaan orang tuanya saat 

melakukan komunikasi. 

6) Fungsi Ekonomis 
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Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga 

terkait dengan mata pencaharian keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga 

dan pemanfaatannya. 

7) Fungsi Rekreatif 

Sebuah keluarga dapat menciptakan fungsi ini jika anggota keluarganya 

memiliki rasa nyaman, aman dan bahagia yang dapat dnikmati dengan tenang 

dan damai tanpa merasa tertekan karena adanya kedekatan dan rasa saling 

memiliki yang kuat di antara anggota keluarga. 

8) Fungsi Biologis 

Fungsi biologis dalam keluarga berkaitan dengan kebutuhan biologis seperti 

sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainya termasuk kebutuhan seksual. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari gerakan dakwah yang 

dilakukan oleh DP3AP2KB bersama Pokja Kampung KB kepada keluarga   dalam 

dua bentuk dakwah yaitu dakwah bil ahsanu qaulan dan dakwah bil ahsanu amalan. 

Hasil penelitian nantinya akan menunjukkan model-model dakwah yang dilakukan 

dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai dan persepsi 

masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Calon peneliti dalam penelitian ini akan melakukan field research (penelitian 

lapangan) dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini menurut Bodgan dan 

Taylor berusaha memberikan gambaran tentang peristiwa, kejadian atau fenomena 

sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Data yang dihasilkan dapat berupa kata-

kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang ataupun perilaku atau sikap yang dapat 

diamati.47 Data yang dikumpulkan oleh calon peneliti dalam penelitian berupa petikan 

hasil wawancara, foto, video, dokumen pribadi ataupun catatan di lapangan kemudian 

dipergunakan untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman lebih dalam dan 

menyeluruh tentang suatu masalah. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, 

menganalisis data lalu menginterpretasikannya.48 Sehingga dengan jenis penelitian 

ini, calon peneliti dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam dan 

menyeluruh tentang model dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB 

di Kabupaten Sinjai. 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong, lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti 

memperoleh data-data penelitian yang akurat terutama dalam menangkap fenomena 

atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti. Dalam lokasi 

                                                           
47Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4 
48Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20  
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penelitian, terdapat unit analisis yang tentunya berkaitan dengan fokus/ komponen 

yang akan diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, organisasi, benda dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 

permasalahannya. Jika berupa lembaga atau organisasi, biasanya unit analisis hanya 

dalam skala kecil dan terbatas. 49 

Lokasi penelitian dan unit analisis ditentukan untuk membatasi penelitian, dan 

ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu di Kampung KB Desa Kalobba 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan Instansi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai, dengan unit analisis yaitu Bidang Pengendalian 

Penduduk DP3AP2KB Kabupaten Sinjai,  Pokja Kampung KB, kelompok sasaran, 

dan masyarakat Kampung KB Desa Kalobba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah hal yang sangat urgent yang harus diperhatikan 

seorang  peneliti sebelum  melaksanakan penelitian. Menurut Hamid Darmadi, 

pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan  atau kegunaan tertentu.50 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dakwah 

komunikasi yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap sebuah fenomena yang terjadi ditinjau dari aspek model dakwah. Dengan 

pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan akan memberikan pemahaman dan 

gambaran mengenai model dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB 

                                                           
49 Moleong,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  h. 128  
50 https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian, Diunduh pada tanggal 15 

November 2021 pukul 11.52 AM 

https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian
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di Kabupaten Sinjai secara realistis, holistik dan terinci dalam perpektif dakwah dan 

komunikasi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan dari pihak yang 

dibutuhkan datanya, yaitu informan yang diwawancarai oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung. Data primer adalah data 

yang paling utama dalam sebuah penelitian.51 Sumber data primer merupakan sumber 

data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.  Artinya data yang 

diperoleh berasal dari sumber utamanya, yaitu dari DP3AP2KB Kabupaten Sinjai, 

Pemerintah Desa Kalobba, Pokja Kampung KB, Kader Posyandu, Kepala Pustu 

Kalobba, tokoh masyarakat dan masyarakat Kampung KB Desa Kalobba. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data yang diperoleh dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah 

ada sebelumnya. Data sekunder adalah data pendukung yang dapat menguatkan data 

utama dan peneliti sebagai tangan ke dua. Data sekunder dalam hal ini adalah data 

yang diperoleh dari bacaan atau dokumentasi berupa jurnal, buku-buku atau 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.52 Sumber data sekunder 

dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang pengungkapan data atau fakta yang 

diperlukan dalam penelitian agar sumber data primer menjadi lebih lengkap dan 

                                                           
51 Mamik, Metodologi Kualitatif,(Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.77-78. 
52 Mamik, Metodologi Kualitatif, h. 77-78. 
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aktual. Calon peneliti akan mencari beberapa dokumen, data, foto, catatan atau 

literatur yang berkaitan dengan submasalah yang diangkat dalam penelitian  tentang 

dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai sebagai 

bahan pelengkap dari data primer untuk agar sumber data menjadi lebih lengkap dan 

aktual. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh  

data yang akurat dan aktual. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan tidak akan diperoleh oleh seorang 

peneliti.53  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti 

diharuskan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan obyek penelitian, seperti ruang, tempat, [elaku, peristiwa, benda-

benda dan sebagainya yang saling berhubungan. Observasi terbagi menjadi 2 (dua) 

kelompok yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Observasi 

partisipan adalah observasi yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari obyek yang akan diteliti. Menurut Susan, dalam observasi 

partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang 

                                                           
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 224. (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 32  
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mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Sementara observasi 

nonpartisipan adalah pengamatan yang dilakukan dengan tidak terlibat secara 

langsung, cukup dengan melakukan pengamatan secara independen.54  

Observasi merupakan pengamatan sekaligus pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Karena itu, dibutuhkan ketelitian dan 

kecermatan sehingga dalam prakteknya, observasi akan membutuhkan sejumlah alat, 

seperti daftar catatan, alat perekam elektronik,  kamera dan sebagainya sesuai 

kebutuhan. Metode observasi memiliki beberapa keuntungan.  Salah satunya adalah 

adanya pengalaman yang lebih mendalam, karena peneliti akan berhubungan secara 

langsung dengan subyek penelitiannya.  

Peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi 

Kampung KB Desa Kalobba dengan lebih spesifik berpartisipasi dalam  kegiatan 

yang melibatkan keluarga baik sebagai subyek maupun sebagai obyek kegiatan dalam 

program Kampung KB. Pengamatan tersebut akan dilakukan dengan cara mengikuti 

beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung KB Desa Kalobba. 

Selain itu, peneliti juga akan mencoba melakukan observasi dengan menggali 

informasi melalui  pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung KB di Desa Kalobba.  

2. Wawancara (Interview)  

Wawancara sebagaimana yang digambarkan oleh Moleong merupakan bentuk 

percakapan yang memiliki  maksud dan tujuan tertentu. Percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang bertugas mengajukan 

                                                           
54 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Sukabumi, 

Jawa Barat: Jejak, 2018) h. 116-119. 
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pertanyaan dan terwawancara yang tugasnya memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.55  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

dialog dan memberikan sejumlah pertanyaan kepada subyek atau informan penelitian. 

Ada dua jenis wawancara yang dikenal, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan 

dengan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Sementara wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang muncul 

apabila jawaban berkembang di luar pertanyaan terstruktur, namun tidak lepas dari 

masalah penelitian.56 

Metode wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yang berkaitan dengan model 

dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai sesuai 

dengan kuisioner yang telah disediakan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun 

demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara tersebut pertanyaan 

yang diajukan akan berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh 

informan. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah Pengurus Pokja 

Kampung KB, DP3AP2KB Kabupaten Sinjai bersama unsur-unsur terkait, Pengurus 

Rumah Dataku, Pemerintah Desa, Penyuluh KB, ketua-ketua Poktan, Kader 

Posyandu, PLKB Desa Kalobba,  PKK dan tokoh masyarakat. 

 

 

                                                           
55 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, h. 186 

56 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Cet.1; Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 

h. 23. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan 

peristiwa yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa catatan atau teks tertulis, 

gambar, lukisan, foto, artefak dan sebagainya yang berkaitan.57 Untuk melengkapi 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, diperlukan 

studi dokumentasi. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih 

kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi berupa foto-foto atau 

karya ilmiah yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan 

cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, papan data, arsip, 

laporan  maupun gambar yang berkaitan dengan dakwah dalam pemberdayaan 

masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai. Data-data yang peneliti maksudkan 

adalah dokumen, foto-foto, catatan atau literature yang berkaitan dengan submasalah 

yang calon peneliti angkat dalam penelitian tentang dakwah dalam pemberdayaan 

masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai.  

E. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya, meneliti adalah mengukur.  Oleh karena itu, tentunya 

dibutuhkan adanya alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dikenal 

dengan istilah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu alat yang 

dapat digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun fenomena sosial yang 

diamati dalam suatu lingkungan masyarakat. Menurut Mamik, instrumen penelitian 

adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan untuk disusun secara sistematis. Penyusunan instrumen 

pengumpulan data merupakan pekerjaan penting dalam proses penelitian. Oleh 

                                                           
57 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Cet.1; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h. 391. 
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karena itu, membuat instrumen penelitian harus dilakukan dengan serius untuk 

memperoleh hasil yang sesuai. Pengumpulan data penelitian juga harus dipantau 

supaya tingkat validitasnya terjaga. Meskipun telah menggunakan instrumen yang 

valid dan reliable, namun jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan, 

kemungkinan data yang terkumpul hanya memiliki nilai di bawah standar. Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi.58   

Pedoman wawancara adalah alat bantu yang digunakan berupa catatan-catatan 

yang berisi sejumlah butir-butir pertanyaan yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data. Alat wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah buku, 

pulpen, alat perekam (handphone), serta kamera. Sedangkan pedoman observasi 

adalah catatan kejadian berupa teks tertulis, dokumen-dokumen, arsip-arsip, foto-foto 

atau gambar dan sebagainya. Alat yang digunakan oleh peneliti antara lain buku, 

pulpen, dan kamera. 

Instrument penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang dituangkan dalam butir-butir pertanyaan 

yang diberikan kepada informan guna memperoleh jawaban yang terkait dengan 

submasalah dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengelolah data adalah cara atau metode yang digunakan untuk  

mengolah data secara sistematis, yang diperoleh melalui catatan hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman calon 

peneliti tentang masalah yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang 

                                                           
58 Mamik, Metodologi Kualitiaf, h. 75-76. 
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lain.59 Calon peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari catatan hasil 

wawancara, obsertavsi dan dokumentasi yang diperoleh selama melakukan penelitian 

lapangan sehingga diperoleh gambaran tentang proses dakwah dalam pemberdayaan 

masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai terutama pada kelompok Pasangan 

Usia Subur (PUS). 

2. Teknik Analisis Data  

Teknik Analisis data adalah strategi atau cara dalam mencari dan menyusun 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

secara sistematis, sehingga dapat dipahami dengan mudah.60 Calon peneliti akan 

memulai analisis data dengan mengorganisasikan data yang diperoleh baik data 

primer maupun sekunder, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit. Setelah itu 

calon peneliti melakukan sintesa, dan menyusunnya ke dalam pola kemudian memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari. Terakhir adalah dengan membuat 

kesimpulan dari hasil  penelitian yang dapat disampaikan kepada orang lain.  Ada tiga 

komponen yang digunakan dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.61 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses penyeleksian, 

penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data awal yang ada dalam semua bentuk 

catatan dan dokumen lapangan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

obeservasi dan dokumentasi di lapangan kemudian dirangkum, dipilah, kemudian 

                                                           
59 Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 

1995), h. 246 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: AlfaBeta, 

2015), h. 244 

 
61 A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246. 
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difokuskan pada data-data yang dibutuhkan, lalu disesuaikan dengan pertanyaan 

penelitian. Sehingga dengan begitu, data yang telah diseleksi tentunya akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pokok masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti akan memisahkan  mana data yang dibutuhkan 

dalam penelitian tentang dakwah dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai dan mana yang tidak.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data akan memudahkan peneliti dalam memahami gambaran baik 

secara utuh ataupun sebagian tertentu dari penelitian dengan adanya  sekumpulan 

informasi yang tersusun. Penyajikan data akan memberikan kemudahan bagi peneliti 

dalam memahami apa yang terjadi sekaligus merencanakan tindak lanjut sesuai 

pemahaman tersebut dengan memberikan batasan berupa sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian dengan 

teks naratif yang dilengkapi dengan tabel, foto atau gambar dan sejenisnya mengenai 

pokok masalah yang calon peneliti angkat dalam penelitian tentang proses dakwah 

dalam pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai dengan sasaran 

keluarga. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan  awal biasanya masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 
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demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang 

telah dikemukakan  bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.  

Oleh karena itu, calon peneliti akan mencoba menarik kesimpulan setelah 

mengumpulkan data-data serta bukti-bukti yang relevan dan valid yang peneliti 

peroleh dari lapangan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model  dakwah yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung 

KB di Kabupaten Sinjai dilakukan dalam dua bentuk, yaitu:   

a. Dakwah bil ahsanu qaulan  

Model dakwah bil ahsanu qaulan dapat dilihat dalam berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kampung KB dalam berbagai bidang, yaitu: 

1. Bidang Ekonomi. 

Model dakwah bil ahsanu qaulan sangat nampak pada kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Kampung KB di Desa Kalobba dalam bidang ekonomi melalui 

pendampingan kelompok usaha yaitu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kelompok Usaha Peningkatan pendapatan 

Keluarga Akseptor (UPPKA). Pendampingan kelompok usaha tersebut dilakukan  

oleh DP3AP2KB bersama lintas sektor terkait seperti Dinas Koperasi, UKM dan 

Tenaga Kerja atau PKK dengan beberapa metode , salah satunya adalah melalui 

penyuluhan wirausaha, 

2. Bidang Pendidikan 

Model dakwah bil ahsanu qaulan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 

Kampung KB di bidang pendidikan terlihat pada kegiatan penyuluhan di 

kelompok-kelompok kegiatan seperti kelompok ibu hamil, kelompok BKB, BKR 
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dan  BKL yang dilakukan secara verbal. Kegiatan penyuluhan tersebut juga 

diselingi dengan tanya jawab atau diskusi. Untuk membantu penyampaian 

informasi atau pesan, narasumber juga biasa menggunakan media sebagai alat 

peraga. 

3. Bidang Kesehatan 

Dakwah bil ahsanu qaulan dalam bidang kesehatan tergambar pada kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan baik yang dilakukan 

secara verbal maupun dengan bantuan alat peraga. Dalam penyuluhan tersebut 

kadang-kadang diisi dengan diskusi, dan juga tanya jawab tentang materi yang 

telah disampaikan. Selain penyuluhan, model lain dari dakwah bil ahsanu qaulan 

juga terlihat dalam kegiatan bimbingan dan konsultasi masalah-masalah kesehatan.  

Model ini juga terlihat dalam penyampian informasi tentang masalah kesehatan 

melalui brosur, poster atau baliho. 

b. Dakwah bil ahsanu amalan.  

Model dakwah bil ahsanu amalan adalah model dakwah melalui tindakan atau 

aksi nyata. Hal tersebut juga terlihat dalam beberapa kegiatan pemberdayaan 

masyarakat Kampung KB di Desa Kalobba dalam beberapa bidang, yaitu: 

1. Bidang Ekonomi 

Model dakwah bil ahsanu amalan pada bidang ekonomi terlihat pada kegiatan 

pelatihan keterampilan,  bantuan peralatan dan perbaikan kemasan, pengembangan 

modal usaha melalui lembaga keuangan seperti Bumdes atau Bank, serta perluasan 

pasar melalui jaringan kemitraan 
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2. Bidang Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, model dakwah bil ahsanu amalan sangat jelas 

tergambar pada kegiatan penyediaan sarana pendidikan berupa gedung sekolah 

PAUD, pelatihan keterampilan dan pembinaan majelis taklim serta Taman 

Pendidikan Alquran (TPQ). 

3. Bidang Kesehatan 

Model dakwah bil ahsanu amalan juga banyak terlihat dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Desa Kalobba khususnya dalam 

bidang kesehatan. Model tersebut terlihat pada kegiatan pelayanan kesehatan dan 

KB gratis, pemberian contoh melalui lomba atau figur, serta penyediaan layanan 

kesehatan berupa pembangunan sarana kesehatan seperti posyandu. 

2. Perspektif masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai. 

a. Bidang ekonomi 

Sebagian masyarakat yang menjadi anggota kelompok memandang kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui kelompok usaha 

sebagai sesuatu hal yang sangat bermanfaat karena dapat memberikan 

pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. 

Namun bagi sebagian masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok, 

menganggap bahwa kegiatan pemberdayaan tersebut hanya akan menimbulkan 

kecemburuan sosial karena tidak menyentuh masyarakat secara luas. Selain itu, 

kegiatan pemberdayaan ekonomi hanya diperuntukkan bagi keluarga akseptor, 

padahal masih banyak keluarga yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena 
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alasan tertentu namun membutuhkan usaha untuk meningkatkan ekonomi 

keluarganya. 

b. Bidang Pendidikan 

Masyarakat menilai kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang 

pendidikan melalui pembangunan sarana pendidikan dan penyediaan layanan 

pendidikan bagi kelompok-kelompok kegiatan di posyandu sebagai langkah yang 

tepat. Dukungan dan tanggapan positif masyarakat juga terlihat dari adanya 

pemberian lahan warga untuk pembangunan gedung sekolah dan posyandu. 

Masyarakat juga menilai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui majelis 

taklim dan TPQ sebagai langkah yang efektif untuk memberikan edukasi tentang 

keagamaan  kepada masyarakat. Selain itu, melalui majelis taklim masyarakat juga 

dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya serta membangun 

silaturahmi antar warga. 

c. Bidang Kesehatan  

Upaya yang telah ditempuh untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang 

kesehatan menuai tanggapan yang beragam dari masyarakat. Penyuluhan 

kesehatan yang dilakukan di posyandu bagi sebagian masyarakat dianggap efektif 

karena dilakukan secara verbal dengan bahasa lokal yang mudah dipahami oleh 

sasaran. Penggunaan alat peraga sebagai alat bantu juga sangat efektif dalam 

membantu  sasaran untuk memahami informasi yang disampaikan. Namun 

masyarakat menilai metode tersebut tidak mampu menjangkau masyarakat secara 

luas karena hanya terbatas pada masyarakat yang datang ke posyandu. Penggunaan  

media poster, brosur atau baliho dianggap sebagai metode yang efektif karena 

informasi tentang kesehatan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.  
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Untuk beberapa informasi kesehatan seperti sosialisasi penggunaan alat 

kontrasepsi, masyarakat menganggap metode modeling sebagai metode yang 

cocok diterapkan di Desa Kalobba, mengingat karakter masyarakat khususnya 

kaum ibu-ibu yang cenderung suka meniru. Selain itu, masyarakat juga menilai 

metode pelayanan kesehatan dan KB secara gratis juga dianggap sebagai salah 

satu strategi yang tepat karena memudahkan dan membantu masyarakat untuk 

memperoleh layanan kesehatan atau KB. 

B. Implikasi  

1. Diharapkan bagi setiap pembaca penelitian ini dapat menggambarkan model 

dakwah pemberdayaan masyarakat Kampung KB di Kabupaten Sinjai dan 

perspektif masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada 

di Kabupaten Sinjai. 

2. Diharapkan melalui penelitian ini pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya 

pemerintah Desa Kalobba dapat lebih mengoptimalkan pendampingan pada 

setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung KB agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan dan partisipasi 

masyarakat serta lintas sektor juga diharapkan dapat terus ditingkatkan dan 

disinergikan agar kegiatan yang dilaksanakan dalam program Kampung KB 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. 
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