
MANAJEMEN DAKWAH DI PONDOK PESANTREN DARUL HUFFADH 

TUJU-TUJU KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE 

 
 

 

 
 

 

 

Tesis 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Magister  

Bidang Dirasah Islamiyah Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi  

pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

Oleh: 

 

ABD. RAHMAN 

NIM: 80100220006 

 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

  2023 

 

 

 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

  

 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ABD RAHMAN 

NIM  : 80100220006 

Tempat/Tgl. Lahir : Bone, 08 Maret 1998 

Prodi/Konsentrasi : Dakwah dan Komunikasi 

Fakultas/Program : Dirasah Islamiyah 

Alamat  : Jl. H.M Yasin Limpo Samata Gowa no 09. 

Judul  : Manajemen Dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan 

gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 

 

Makassar,   November 2022 

Peneliti 

 

ABD RAHMAN 

NIM: 80100220006 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

ْٛىِ  ٍِ انرَّ حِ ًَ  بطِْىِ اللهِ انرَّ حْ

ٍْ ضَ  يِ َٔ َْفطُُِبَ  ٍْ شُرُرَ أَ ذُ ببِ نهَّةِ يِ ْٕ َعَُ َٔ َٔ َطَْتغَْفرُُِِ  ُْٛةُُ  َطَْتعَِ َٔ دُُِ  ًَ دَ نهَِّةِ َحَْ ًْ ٌَّ انْحَ ْٓدِ أنهَّةُ فلَاَ يُضِمَّ نةَُ اِ َٚ ٍْ ب يَ ًَ ِّٛئبَ تِ أعَْ

 َٔ ٌْ لاَّأنََِّ أَِٜ انهَّةُ  َ٘ نةَ ٔأشَْٓدُاَ ٍْ ٚضُْهمِْ فلَاَ ْبَ دِ يَ ْٕ نَُّ  َٔ رَضُ َٔ دًا عَبْدُُِ  ًَّ ٌَّ يُحَ أشَْٓدَُأَ َٔ ْٚكَ نَُّ  حْدَُِ لاَ شَرِ   

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, 

hidayah dan taufiqya kepada seluruh mahluk yang menjadi ciptaannya. Shalawat serta 

salam semoga terus mengalir kepada baginda pemimpin sejati yaitu nabi Muhammad 

saw, beserta sahabat sahabatnya yang  telah mengorbankan jiwa dan raganya beliau 

untuk memajukan umat ini, menjadi umat yang berahlak mulia dan berkeyakinan teguh, 

demi terciptanya Islam yang rahmatanlil alamin. 

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan sebuah karya yang menjadi syarat 

wajib dalam dunia akademik kampus, dalam perjalanan peneliti tentu mengalami banyak 

pasang surut, suka-duka yang menjadi latar belakang yang memengaruhi sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Manajemen Dakwah di Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.” dari 

judul tersebut tentu bukan suatu perkara yang mudah. Oleh karena itu peneliti 

memberikan apresiasi yang sangat besar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini semoga yang peneliti cantumkan dalam tesis ini bernilai pahala 

di sisi Allah swt.  

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan tesis ini, penulis memperoleh 

banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan 

dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada peneliti. Peneliti 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terimah kasih terutama kepada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ة 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

Zet 
 ش 

 
sin 
 

s 
 

Es 
 ظ 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

El 
 و 

 
mim 
 

m 
 

Em 
 ٌ 

 
nun 
 

n 
 

En 
 ٔ 

 
wau 
 

w 
 

We 
 ْـ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ٖ 

 
ya 
 

y 
 

Ye 
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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 lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

  

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

ْٛـفَ    kaifa : كَـ

ْٕ لَ    haula : ْـَ

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 
d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 Contoh: 

 ma>ta : يـبَتَ 

 <rama : رَيَـٗ

ْٛـمَ    qi>la : قـِ

تُ  ْٕ  yamu>tu : ٚـًَـُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـة ُ الأطَْفبَلِ  ْٔ  raud}ah al-at}fa>l : رَ

ْٚـُـَة ُ انَْـفـبَضِــهةَ ُ  ـدِ ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : انَْـ

ــة ُ  ًَ  al-h}ikmah : انَـْحِـكْـ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى



xii 
 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَُبَ 

ْٛــُبَ   <najjaina : َـَجّـَ

 : al-h}aqq 

 nu“ima : َعُّــِىَ 

  ٔ  aduwwun‘ : عَـدُ

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

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

Contoh: 

  ٗ  Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـهـِ

  ٗ  Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

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

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ـصُ  ًْ ـ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نـْـسَنــَة ُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَـْـفـَهْطَـفةَ ُ 

 al-bila>du : انَـْـبـــِلادَُ 
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta’muru>na : تـأَيُْـرُ

عُ  ْٕ  ‘al-nau : انَــُّـَ

ء   ْٙ  syai’un : شَـ

 umirtu : أيُِـرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an 

(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
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Contoh: 

ٍُ اللهِ     billa>h ببِللِ   di>nulla>h دِٚـْ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ ـُْ  ًَ ْٙ رَحــْـ ىْ فِ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

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

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 
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sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : ABD RAHMAN 

NIM : 80100220006 

Judul : Manajemen Dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-
tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

 Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan bahwa Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk menunjukkan perencanaan dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul 
Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 2. Untuk menunjukkan 
pelaksanaan dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 
Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 3. Untuk menunjukkan evaluasi dakwah KH. 
Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara 
Kabupaten Bone. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di 
Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 
Pendekatang yang digunakan menggunakan pendekatan dakwah dan pendekatan ilmu 
komunikasi. Sumber data primer penelitian ini pimpinan pondok, direktur Pondok 
Pesantrena Darul Huffadh, dan iforman tanbahan yaitu Ustadz Safaruddin, Ustadzah 
Sa‟Diah Said ustadz Ainurrofiq, Ustadz Nasrul Haq, Ustadz Amirul Mujahidin, Ustadz 
Ahmad Muharrar, Ustadz Abd Wahid . Selanjutnya sumber data sekunder adalah buku, 
internet, ebook, jurnal dan sumber data yang lain yang bisa dijadikan pelengkap. 
Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu: observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dakwah KH. Lanre Said di 
Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju yaitu: pertama, perencanaan tahfidz quran, 
kedua perencanaan muhadarah. Adapun pelaksanaan dakwah KH. Lanre Said yaitu: 
pertama pelaksanaan kegiatan tahfidz quran, kedua pelaksanaan kegiatan muhadarah, 
dan pelaksanaan kegiatan kesyukuran. Evaluasi kegiatan dakwah KH. Lanre Said di 
Pondok Pesantren Darul Huffadh yaitu pertama evaluasi kagiatan tahfidz, kedua evaluasi 
kegiatan dakwah, dan evaluasi kegiatan kesyukuran. 

Implikasi penelitian ini yaitu setelah melakukan penelitian di Pondok Pesantren 
Darul Huffadh, dalam manajemen dakwah. Pimpinan dan Pembina mempertahankan dan 
lebih meningkatkan manajemen dakwah, agar santri bisa mengatur waktu dalam proses  
belajar dan menghafal alquran, muhadarah, dan kesyukuran. Pelaksanaan kegiatan 
menejemen dakwah, hendaknya pimpinan dan pembina santri lebih pro aktif dalam 
melaksanakan kegiatan tahfidz, kegiatan muhadarah dan kegiatan kesyukuran agar santri  
lebih disiplin dalam belajar dan menghafal untuk mencapai suatu tujuan.Hendaknya 
pimpinan dan pembina santri di pondok pesantren Darul Huffadh dapat meningkatkan 
evaluasi  kegiatan dakwah agar mengetahui kekurangan yang ada untuk dijadikan 
sebuah pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kegiatan dakwah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen  merupakan suatu kekuatan yang memiliki fungsi sebagai alat 

pemersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sebagai keterampilan 

dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya 

untuk mencapai tujuan.
1
 

Maluyu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen berasal dari kata to 

manage yang artinya mengatur. Jadi, Manajemen itu adalah suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan.
2
 Sedangkan menurut Brantas adalah 

suatuproses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud 

nyata.
3
 

 Definisi di atas memberikan gambaran bahwa manajemen itu mengandung 

arti proses kegiatan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya lainnya. Seluruh 

proses tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Manajemen dakwah dalam suatu lembaga berlangsung pada  lembaga pesantren di 

seluruh Indonesia sesuai dengan visi yang diemban oleh Pondok Pesantren. 
4
 

Kegiatan dakwah yang baik adalah apabila kegiatan itu tepat sasaran 

secara efektif dan efesien. Oleh karena itu dakwah melalui lembaga pondok 

                                                           
1Mohammad Mustari, Manajaemen pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),  

h. 1 
2Muhammad Munir, Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), h. 36-37 
3Branta, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung:Alfabeta,2009), h.4. 
4Rizqia Salma Noorfaizah, “Manajemen pembelajaran Tahfidzul Quran Berbasis Metode 

Yaddain di mi Plus Darul Huffadz Sumedang”  Nidhomul Haq, Vol. 4. No. 2, 2019, h. 141 
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pesantren  harus diorganisir sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dakwah 

agar kegiatan dakwah berjalan dengan efektif.
5
 

M. Munir dan Wahyu Ilahi mengungkapkan bahwa ilmu manajemen dapat 

didekatkan pada tiga prinsip pokok yaitu Tauhid, syari’ah dan akhlak. Beberapa 

prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan dengan ayat-ayat Al-

Qur’an atau hadits yaitu, prinsip amar makruf nahi mungkar, kewajiban 

menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan 

amanat. 

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah di Indonesia, telah 

tumbuh dan berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah banyak berperan 

dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
6
 Keanekaragaman budaya pondok 

pesantren memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, salah satunya dalam 

memanajemen lembaga dakwah di pondok pesantren. Untuk itu dalam 

pelaksanaan pengelolaan pondok pesantren tidak bisa lepas dari kajian manajemen 

yang lebih difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen 

merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 

pelaksanaan pengelolaan lembaga dakwah yang ada di pondok pesantren, untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pesantren di Indonesia pertama kali muncul pada abad ke-16 M yaitu yang 

terdapat di Ampel Denta dalam asuhan sunan Ampel.
7
 Lembaga ini dari waktu ke 

waktu terus berkembang. Beberapa alumni dari sebuah pesantren mendirikan 

pesantren di tempat berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mendakwahkan Islam 

sesuai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akan tetapi manajemen pondok pesantren tiap 

                                                           
5Ahmad Atabik, Management Dakwah Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Tadbir, Vol. 1, No. 

1, 2016, h. 132. 
6Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pondok Pesantren, (Jakarta: 2004), h. 140. 
7Ahmad Muhakamurrohman, Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi, Ibda Jurnal Kebudayaan 

Islam, Vol. 12, No. 2, h. 112. 
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daerah berbeda-beda hal ini disesuaikan dengan budaya dan visi yang telah 

ditetapkan. Demikian seterusnya sehingga jumlah pesantren terus mengalami 

peningkatan jumlah yang signifikan. walau beberapa pesantren tidak dapat 

bertahan lama atau hanya bertahan pada satu atau dua generasi saja. Di Indonesia 

khususnya di Jawa, pesantren yang sudah lama berdiri dan masih tetap berdiri 

diantaranya Pondok pesantren (PP) Langitan Tuban, PP Syaichona Cholil 

Bangkalan Madura, PP Buntet Cirebon, PP Sidogiri Pasuruan, PM Gontor 

Ponorogo, PP Lirboyo Kediri, Pesantren Tebuireng Jombang dan PP Girikusumo 

Demak. 

Menurut Heri Khoiruddin bahwa Manajemen pondok pesantren di 

Indonesia secara umum terdiri dari enam pengelolaan yaitu, Kepemimpinan 

pesantren, pengelolaan sumber daya manusia terutama seleksi pendidik/ustadz 

dan santri, kegiatan belajar mengajar, kurikulum pesantren, pendanaan pesantren, 

serta sarana dan prasarana. 

Berdasarkan manajemen tersebut setiap pesantren tetap memiliki metode 

yang berbeda-beda. Seperti dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) 

seleksi yang dilakukan oleh pesantren untuk merekrut pendidik/ustadz dan santri 

dapat dibagi dua yaitu seleksi tertutup dan terbuka. Mardiyah  memaparkan dalam 

jurnalnya bahwa PM Gontor dan PP Lirboyo dikatakan melakukan seleksi tertutup 

terutama untuk seleksi calon ustadz dan pengurus pondok, yakni menyeleksi 

mereka dari orang-orang dalam sendiri atau lulusan lembaga sendiri. Untuk santri, 

PM Gontor dan PP Lirboyo terlebih dahulu melakukan kontrak psikologis dengan 

para wali santri, bedanya untuk PM Gontor dilakukan secara tertulis dan untuk PP 

Lirboyo dilakukan secara tidak tertulis. Berbeda dengan pesantren Tebuireng 
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seleksi ustadz/guru dilakukan secara terbuka, yakni tidak mengisyaratkan harus 

orang dalam pesantren.
8
 

Manajemen pesantren dalam kegiatan belajar mengajar terdiri dari 

pengajar, kesiapan mengajar, cara mengajar, bahan ajar, suasana belajar, media 

dan sumber belajar. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 Pasal 13. Kajian kitab 

kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin dilaksanakan 

dengan menggunaan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, 

berjenjang dan lainnya. Sorogan merupakan metode pengajian kitab kuning di 

sore hari dengan cara santri membaca kitab dihadapan ustadznya dan ketika santri 

salah membaca ustdznya langsung membenarkannya. Sedangkan hafalan 

diterapkan pada pagi hari yakni para santri bergiliran meneytorkan hafalan kepada 

ustadz.
9
 

Beberapa pondok pesantren membuat format baru mengenai manajeman 

dakwahnya, salah satunya PM Gontor dengan mempertahankan sebagian tradisi 

pesantren yang menggunnakan sistem watonan (massal) dan sorogan (individu) 

diganti dengan sistem klasik seperti sekolah umum. Sehingga ilmu-ilmu yang 

diajarkan tidak hanya terbatas pada ilmu agama tetapi juga mencakup ilmu 

umum.
10

 

Namun berbeda dengan Pondok pesantren Darul Huffadh, sebagai tempat 

penelitian bagi calon peneliti, yang di dirikan oleh KH. Lanre Said bertempat di 

sulawesi selatan tepatnya di kampung Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara, Kabupaten 

Bone. Pesentren ini tetap mempertahankkan budaya sesuai yang berkembang 

                                                           
8Mardiyah, Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi di Pondok Modern 

Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebuireng Jombang, Jurnal Tsaqafah, Vol. 8, N0. 1, 2012, 

h. 67-104. 
9Fitriyani, Ema Dwi, Model Pembelajaran pesantren dalam Membina Moralitas Santri di 

Pondok Pesantren Sabilul Hasanan Banyuasin, Jurnal PAI Raden Fatah, Vo. 2, No. 1, 2020,         

h. 109-110. 
10Syarifah, Manajemen Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern 

Darussalam Gontor, Jurnal At-Ta’dib, vol. 11, No. 1, 2016, h. 64-65. 
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dimasyarakat Tuju-tuju, dengan memberikan kegitan-kegiatan dakwah, seperti 

kegitan kesyukuran yang di adakan setiap tahun dan di acara ini mempersiapkan 

para santri putra, dan santri putri,  yang sudah mencapai target hafalan yang sudah 

di tetapkan oleh Pimpinan pondok, di dalam kegitan ini santri yang sudah berhasil 

mencapai target hafalan akan di berikan piagam penghargaan langsung dari 

pimpinan pondok sebagai bukti bahwa santri tersebut hatam 30 juz, dan didalam 

momentum ini di sakiskan oleh ribuan manusia, di antaranya adalah pimpinan 

pondok itu sendiri, para ulama, pemerintah setempat, para tokoh-tokoh  

masyarakat, dan seluruh orngtua santri serta para Alumni  pondok pesantren darul 

huffadh di kampung Tuju-Tuju Kecamtan Kajuara Kabupaten Bone. 

Kegitan dakwah selanjutnya yaitu kompotisi pidato tiga bahasa, yakni 

bahasa Indonesia, bahsa inggris, dan bahasa arab, yang dilaksanakan di podok 

pesantren darul huffadh, objek kegiatan ini adalah seluruh santri di berikan 

kesempatan untuk ikut dalam kompotisi ini, kegitan di saksikan langsung oleh 

pimpinan pondok pesantren,  para santri, dan mansyarakat. 

Kemudian kegiatan dakwah yang ke tiga adalah, yaitu kegiatan ceramah 

atau muhadaroh, dimana seluruh santri wajib ikut dalam kegiatan ini dan 

dilakukan setiap hari kamis waktu pagi sampai siang, dan kegitan selanjutnya 

yaitu santri di latih dengan menggunakan bahasa arab. Darul huffadah merupakan 

salah satu pondok yang memiliki santri terbanyak yang ada di Kabupaten Bone, 

pondok ini dikenal dengan pondok penghafal Al-Quran, sehingga semua santri 

yang mondok wajib menghafal Al-Quran minimal hatam dua kali sebeblum keluar 

pondok atau menjadi alumni, dan ini adalah peraturan yang wajib di laksankan 

oleh santri darul huffadh.  

Kegitan menghafal yang menjadi kegiatan sehari-hari para santri, para 

santri berkewajiban menyetor hafalan setiap subuh, yaitu stelah salat berjamaah 



6 
 

subuh, dan setiap santri diberikan target hafalan yang harus di capai setiap kelas 

misalnya, kelas dua Madrasah Sanawiyah harus menghafal 2 juz, apabila santrin 

tidak mencapai target yang sudah ditentukan maka di berikan sangsi, yaitu tidak 

naik kelas, atau diberikan sangsi bersyarat oleh Pembina santri 

 . Pemikiran inovatif para pemikir dakwah mengenai model dakwah yang 

ditawarkan selain memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai ke islaman 

tapi juga memiliki komitmen untuk memelihara warisan nilai-nilai budaya luhur 

yang sejalan dengan visi dan misi gerakan dakwah dan sejalan dengan upaya 

peningkatan moralitas bangsa.
11

 Oleh karena itu KH. Lanre Said mengaitkan 

manajemen dakwah sesuai dengan latar sosial budaya. KH. Lanre Said 

menyebarkan Islam di masyarakat bugis dengan menggunakan bahasa lontara agar 

dipahami oleh masyarakat setempat. Selain itu untuk mengokohkan dakwah 

Islam, KH. Lanre Said membangun pondok pesantren agar dapat mencetak 

penghafal Alquran dan melanjutkan dakwah Islam di Nusantara.  

Pada tahun 1962, KH Lanre Said mendapatkan ilham melalui mimpi. 

Dalam mimpi, KH. Lanre Said melihat sebuah lampu petromaks di atas sebuah 

gunung Bilala bertempat di daerah Patimpeng. Di malam yang gelap, cahaya 

lampu bersinar ke segala penjuru. Tapi tempat lampu itu sendiri berada, 

membayang gelap terlindung dari cahaya. Lampu adalah sebuah pertanda tempat 

pendidikan yang akan menyinari batin dan rohani kebanyakan orang. Pondok 

pesantren merupakan intuisi terdalam mengartikan sebuah lembaga pendidikan.  

Ilham yang diberikan-Nya juga mengisyaratkan proses pesantren dengan 

tahapan yang Berat. Gunung Bilala atau dipisah dengan Bi-La-La, huruf Bi 

dengan dua kata La dan La. Bi artinya “dengan”. La, pertama dan kedua memiliki 

                                                           
11Ahmad Sarbini, Paradigma Baru (Pemikiran Dakwah Islam  2008), h. 34. 
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makna yang sama yaitu “tidak”. “La” pertama sebagaimana disebutkan dalam QS. 

Hud/11:51: 

قوَۡمِ لََٓ أسَۡ   لُكمُُۡ  لَلُكهَِۡ  أرَۡاۖ إ نِۡ  أرَۡاَِ  نلَِا ع لَلُكٱَ َّا عيِ  طرََاَي ِٓۚ  أطَاََ  عقَۡقلُِكوَُ     َ يََٰ

Terjemahnya: 

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku 
tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidaklah 
kamu merenungkan?.

12
 

“La” kedua disebutkan dalam QS. Al-Insan/76 :9 

ِ لََ ياُِيدُ مِنمُۡ  رَزَٓ ءٗ وَلََ شُمُورۖ     نيِا عمَا يرُۡقِمُمُۡ  َوَِرِۡ  ّللَّا ع

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 
mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dan tidak 
pula (ucapan) terimakasih darimu”.

13
 

Dua ayat ini mengandung prinsip ketentuan yang akan dilalui pesantren, 

yaitu: tidak memungut pembayaran dari santri, tidak meminta sumbangan dari 

masyarakat, dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan 

pesantren. Melalui perjalanan panjang hingga 13 tahun, ustadz Lanre Said tiba di 

desa tuju-tuju, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Pada tanggal 7 agustus 1975 

pukul 07.00 Wita pesantren di Desa Tuju-Tuju pun didirikan dengan 7 santri yang 

berasal dari anak dan keluarganya sendiri. 

Besarnya keyakinan KH. Lanre Said terhadap kekuasaan Allah swt. 

Sehingga mendirikan pondok pesantren menggunakan manajemen ilahiah. Sistem 

ini memberikan pendidikan dan penghidupan gratis bagi seluruh santri-santrinya. 

Agar dakwah di pondok pesantren tuju-tuju dimulai dengan sebuah lembaga 

pengajian biasa dengan nama Majlisul Qurra Wal Huffadz (MWQH). Kajian 

membaca kitab kuning yang diadakan setiap malam mendapat respon baik dari 

masyarakat setempat. Jamaah yang menjadi pendengar dalam kajiannya bukan 

                                                           
12Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Kantor Urusan Agama Islam Pembinaan Masyarakat Islam, 2012), h. 321. 
13Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Kantor Urusan Agama Islam Pembinaan Masyarakat Islam, 2012), 
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hanya dari kampung Tuju-tuju saja, tapi telah menjalar hingga desa-desa tetangga. 

Dakwah yang disampaikan menggunakan kitab kuning sebagai buku klasik yang 

banyak digunakan di pesantren-pesantren tradisional oleh ustadz Lanre Said 

dijelaskan dalam ulasan lontara dan bahasa bugis yang fasih. Dakwah kultural 

dengan menggunakan tulisan lontara banyak disukai oleh para jamaah. KH. Lanre 

Said turun tangan sendiri untuk mengajar santri dalam membaca dan 

menghafalkan Alquran. Belajar menulis arab dengan kaidah khat, belajar salat  

dengan  panduan buku karangannya berjudul perintah salat hingga belajar 

membaca dan menulis bahasa lontara. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Objek permaslahan dalam Penelitian ini adalah manajemen Dakwah KH 

Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone. Sehingga penelitian ini difokuskan tentang manajemen dan 

dakwah. 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti mencoba memberikan 

solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan dakwah dan 

komunikasi. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Manajemen  

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi, pengaturan terhadap anggota organisasi serta penggunaan 

seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan starting poin dari aktivitas dari 

manajerial. Karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap 

membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah 
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awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk hal-hal yang terkait agar memperoleh 

hasil yang optimal. Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana tidak ada dasar 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai 

tujuan. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disususn secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan 

menjadi feedback yang kuat sehingga segala perencanaan yang dilakukan 

memang betul-betul matang karena sebuah perencanaan yang matang akan 

mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dan kemudian berusaha mencari 

solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut 

b.     Dakwah  

 Dakwah ialah penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap waktu 

dan tempat dengan berbagai metode dan media yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi para penerima pesan dakwah, Manajemen dakwah ini merupakan suatu 

kegiatan yang sangat mendasar yang harus diperhatiakan dalam mengelolah suatu 

lembaga, baik itu lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga 

lainya. Terlaksananya suatu kegitan yang efektif dan efisien, dengan melalaui 

beberapa tahapan-tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, oleh karena 

itu di Pondok Peantren Darul Huffadh merupakan salah satu lembaga dakwah 

yang ada di Kabupaten Bone, dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan 

dakwah, seperti kegiatan tahfidz, kegiatan muhadarah dan kegiatan kesyukuran, 

calon peneliti ingin mengetahui bagaimana perencanaan dakwahnya, pelaksanaan 

dakwahnya dan evaluasi dakwahnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat di 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana manajemen 

dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone? 

Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan tiga sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul 

huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren darul 

huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

3. Bagaimana Evaluasi Dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

D. Kajian Pustaka dan  Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan “Menjemen Dakwah Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone” yaitu:  

Parhan dalam tesisnya yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat 

dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Pesantren” (studi kasus di Pondok 

Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka Lombok Timur NTB); penelitian ini 

dilatar belakangi oleh sikap kurang peduli masyarakat terhadap pesantren dan 

persepsi bahwa pesantren mampu menjalankan peran dan fungsinya sendiri tanpa 

harus dibantu oleh masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Perencanaan 

program humas dilakukan dengan mengadakan rapat pengurus, merencanakan 

program, menentukan visi, misi dan tujuan dari program pondok. (2) Pelaksanaan 

humas dilaksanakan dengan beberapa pendekatan: a) pendekatan kerjasama; b) 
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pendekatan keagamaan; dan c) pendekatan sosial ekonomi. Kemudian, (3) 

Dampak humas terhadap pengembangan pesantren menunjukkan adanya 

hubungan timbal balik.
14

  

Fata Asyrofi Yahya dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Humas 

dalam meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo” Penelitian ini berfokus pada masalah penerapan prinsip-

prinsip Islam (ta`aruf, tarahum, tafahum, tasyawur, ta`awun dan takaful) dalam 

manajemen humas. Hasilnya, manajemen humas seperti perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi dengan mengangkat prinsip-prinsip Islam sebagai berikut; ta`aruf 

(tabligh akbar, majalah, buletin), tarahum (santunan santri, kegiatan kesantrian 

OPPINDA, Gemapenta), tafahum (praktik dakwah lapangan, tata tertib, pengajian 

umum), tasyawur (Seminar, rapat, diskusi), ta`awun (PHBI, panitian seminar, 

pelatihan, kerja sama antarlembaga), dan takaful (kerja bhakti bedah rumah, 

kegiatan sosial).
15

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh kemampuan Pondok Pesantren dalam 

menarik minat masyarakat_dibuktikan dengan meningkatnya jumlah santri setiap 

tahunnya_ sehingga, dalam penelitian ini berfokus pada manajemen humas 

pesantren. Hasilnya dalam mengimplementasikan manajemen humas pesantren ini 

menggunakan empat fungsi manajemen, yaitu: (1) Perencanaan: melihat pada 

program kegiatan tahun sebelumnya, mencari ide/inspirasi dari guru, karyawan 

dan juga masyarakat eksternal, melihat kelender pendidikan baik dari 

Kemendikbud maupun Kemenag. (2) Pengorganisasian: pembagian tugas (job 

discribtion) yang diwujudkan dengan penunjukkan terhadap penanggung jawab 

                                                           
14Parhan, “Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga 

Pendidikan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Thohir Yasin Lendang Nangka Lombok 

Timur NTB” Tesis ( Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017). 
15Fata Asyrofi Yahya, “Implementasi Manajemen Humas dalam Meninggkatkan Mutu 

Pengelolaan Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo” Tesis (Ilmu Agama 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015) 
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pelaksana humas. (3) Pelaksanaan: mencanangkan program kegiatan pesantren 

yang melibatkan publik internal dan eksternal. (4) Pengendalian: pengendalian 

secara langsung dan tidak langsung oleh pengasuh dan kepala lembaga pendidikan 

yang ada di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.  

Tukijan dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Manajemen Humas 

di Pondok Pesantren Islam Nurul Huda dan Pondok Pesantren An Nahl – 

Karangreja Kabupaten Purbalingga”.
16

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menunjukkan Perencanaan Dakwah di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

b. Untuk menunjukkan Pelaksanaan dakwah di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara di Kabupaten Bone. 

c. Untuk menunjukkkan evaluasi  Dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju Kecamatan KajuaraiKabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi dan kajian kearah 

pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya berhubungan dengan 

manajemen dakwah di suatu daerah agar dapat menyebarkan agama Islam 

dan mewujudkan kerukunan kehidupan masyarakat Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap manajemen 

dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone sehingga dakwah Islam dapat diterima oleh masyarakat bone 

khususnya masyarakat Desa Tuju-Tuju. 

                                                           
16Tukijan, “Implementasi Manajemen Humas di Pondok Pesantren Islam Nurul Huda dan 

Pondok Pesantren An Nahl – Karangreja Kabupaten Purbalingga” Tesis (Pendidikan IAIN 

Purwokerto, 2016) 
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c. Penelitian diharapkan pula sumbangan ilmu pengetahuan untuk para 

pendakwah mengenai manajemen dakwah di Pondok Pesantren Darul Hufadh 

dalam optimalisasi kerukunan hidup antara sesama masyarakat Islam 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Manajemen  

1. Hakikat Manajmen 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa inggris, management 

yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. Artinya, manajemen 

adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya 

koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.
1
 Oleh karena itu, manajemen adalah proses 

pengelolaan yang diterapkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen adalah sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap anggota organisasi serta 

penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya Buchari Zainun, bahwa manajemen dalam konsep populernya 

berarti suatu upaya atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu kewenangan 

tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya yang ada dan yang sudah dikuasai pimpinan itu, terutama sumber daya 

manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Demikian halnya Hasibuan, bahwa 

manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
2 

                                                           

1M. Munir, dkk, Managemen dakwah, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), h. 9 
2 Sadly, Effendi. "Manajemen Dakwah Media Sosial: Telaah Terhadap Perkembangan Metode 

Dakwah Islam." JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis) Vol. 3. No. 2, 2018, h. 242. 
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Berdasarkan hal diatas maka dapat dirumuskan bahwa manajerial (al-

idariyyah) dalam dakwah merupakan sebuah aktivitas kelompok dakwah yang 

berusaha mewujudkan tujuan melalui pengumpulan sumber daya dakwah dan segala 

bentuk fasilitas, dan orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. 

Sedangkan defenisi aktivitas manajerial (amaliah idariyah) adalah meliputi 

perencanaan, strategis, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan orientasi, dan 

pengawasan. 

2. Fungsi manajemen 

Adapun teori perencanaan menurut Jhon A. Pearce II yang dikutip oleh T. 

Hani Handoko tentang penyusunan perencanaan strategis terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Penentuan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi menejer 

puncak. 

2) Pengembangan puncak perusahaan. 

3) Analisa lingkungan eksternal 

4) Analisa internal perusahaan. 

5) Pengembangan strategi perusahaan. 

6) Peninjauan kembali dan evaluasi.
3
 

Gorden B. Dafis dalam M. YunanYusuf, Rencana adalah suatu arah tindakan 

sudah ditentukan terlebih dahulu, dari perencanaan ini akan diungkapkan tujuan-

tujuan pengorganisasian, dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna untuk 

mencapai tujuan.
4
 

                                                           

3T. Hani Handoko. Manajemen (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2009), h. 94 

4M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2017), h. 94.  
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Secara alami, perencanaan itu merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu 

dengan melihat bagaimana Allah swt. Menciptakan Alam semesta dengan hak dan 

perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas.
5
  Hal ini sebagaimana 

dalam firman Allah QS. Sad/38 :27 

ۗ ذٰلِكَ ظَهُّ الَّرِيْهَ كَفسَُوْا فىََيْلٌ لِّلَّرِيْهَ كَفسَُوْ وَمَا  مَاۤءَ وَالْْزَْضَ وَمَا بيَْىهَمَُا باَطِلًا  ا مِهَ الىَّازِۗ خَلقَْىاَ السَّ

Terjemahnya:  

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dengan sia-sia.itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-
orang yang kafir itu karena meereka akan masuk neraka.

6
 

Perencanaan (takhhthith), merupakan starting poin dari aktivitas dari 

manajerial. Karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap 

membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal 

bagi sebuah kegiatan dalam bentuk hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang 

optimal, Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana tidak ada dasar untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. Jadi, perencananaan 

memiliki peran dan sangan signifikan karena ia merupakan dasar dan titik tolak dari 

kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Oleh karena itu, agar proses dakwah memperoleh 

hasil yang maksimal, maka perenancaan itu sebuah merupakan sebuah keharusan.
7
 

Strategi adalah bagian dari perencanaan jadi penting bagi seorang dai untuk 

menyusun strategi. Secara histori Rasulullah juga menggunakan strategi dalam 

berdakwah di Mekkah yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun 

dan berdakwah secara terang-terangan. Hal itu dilakukan Rasulullah karena melihat 

                                                           

5Didin Hafiduddin, Enri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2002), h. 78.  

6Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kantor 

Urusan Agama Islam Pembinaan Masyarakat Islam, 2012) h. 456. 

7Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 95.  
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kondisi mansyarakat Mekkah.
8
 Dari strategi Rasulullah tersebut kita bisa mengambil 

kesimpulan bahwa kita harus memperhatikan objek yang kita ajak, baru kemudian 

menentukan langkah yang akan diambil. Abu Musa al-Asyári menuturkan bahwa  

Rasulullah Saw bersabda: 

وقال وبي صل الله علىه  وعل اله صلم وهى ىبعثاواس: )ىسسوا ولْ تعسسوا   

معسسيه(ىه ولم تبعسىا معسسىه ولم تبعسىاوىبشسواولْ تىفسوا فاوما بعستم مىسس     

Artinya:  

Nabi SAW bersabda dan beliau menyampaikannya pada manusia: “Hendaklah 
kalian bersikap  memudahkan  dan  jangan  menyulitkan.  Hendaklah  kalian  
menyampaikan kabar  gembira  dan  jangan  membuat  mereka  lari,  karena  
sesungguhnya  kalian  diutus untuk memudahkan dan bukan untuk 
menyulitkan.”(HR. Muslim no.69).

9
 

Ibnu Hajar Al Asqalani menambahkan maksud dari hadits ini adalah; 1. Kita 

harus berlaku ramah kepada orang yang baru memeluk Islam dan tidak 

mempersulitnya. 2. Lemah lembut dalam melarang perbuatan maksiat agar dapat 

diterima dengan baik. 3. Menggunakan metode bertahap dalam mengajarkan suatu 

ilmu, karena segala sesuatu jika diawali dengan kemudahan, maka akan dapat 

memikat hati dan menambah rasa cinta. Berbeda halnya jika pengajaran itu dimulai 

dengan kesulitan. 

Organisasi dakwah merencanakan di sini menyangkut merumuskan sasaran 

atau tujuan dari organisasi dakwah tersebut, menetapkan strategi dakwah tersebut, 

menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki 

lengkap rencana-rencana untuk megintegrasikan dan mengordinasikan kegiatan-

kegiatan. Pada perencanaan dakwah meyangkut tujuan apa yang harus dikerjakan dan 

                                                           

8Hasan Abdullah Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, terj, H. A. Bahaudin, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2002), hal. 144-149 

9Abu Musa al-Asyári HR. Muslim (Kairo: Dar al-Kutub No. 69), h. 1919. 
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sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan). Secara garis besar perencanaan dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu rencana besar (grand pleanig), dan rencana biasa. 

Rencana besar adalah rencana menyeluruh dari semua aktivitas yang dilaksanakan. 

Pleaning, sebagai formulasi tindakan untuk masa depan diarahkan pada tujuan 

yang akan dicapai oleh organisasi. Pada tahapan ini apabila tidak ditampilkan sebuah 

konsistensi, maka hasilnya juga akan tidak sesuai dengan keinginannya, (das sollen). 

Dalam bahasa lain, Dean, R. Spizer menyebutnya sebagai: “Those who fail to plain, 

plain to file” (siapa yang gagal dalam membuat rencana sesungguahny ia sedang 

merencanakan sebuah kegagalan.) 

Selanjutnya menurut Henry Fayol, seorang pakar manajemen Amerika 

perencanaan adalah semacam prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa akan 

dating serta persiapan untuk menghadapi masa yang akan dating. Sementara itu, 

James S. F Store mendefinisikan perencanaan sebagai “Planning is the process of 

setting goals and closing the means to achive those goal” (perencanaan adalah 

sebuah proses untuk menyusun dalam meraih perencanaan tujuan tersebut).
10

 

Sedangkan menurut Mary Robins, perencanaan adalah sebuah proses yang 

melibatkan penentuan sasaran dan tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetpakan dan mengembangkan hierarki rencana 

secara komprhensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perencanaan juga merupakan sebuah 

proses untuk mengkaji apa yang hendak dikerjkan di masa yang akan datang. 

Komponen perencanaan adalah: ide, penentuan aksi, dan waktu. Waktu di sini, bias 

                                                           

10 Undang Ahmad Kamaluddin Alfan, Etika komunikasi Islam (Bandung Pustaka Setia 1994), 

h. 27 
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dalam jangka pendek (short planning) dan jangka panjang (long planning). Perlu 

ditegaskan, bahwa perencanaan berbeda dengan perkiraan 

(forecasting/prediction/projection). Karena sebuah prediksi itu, hanya merupakan 

sebuah ramalan di masa yang akan dating yang sifatnya tidak proaktif. 

 Perencanaan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah takhthith. Perencanaan 

dalam dakwah islam bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi aktivitas dakwah di 

era modern membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan menjadi agenda yang 

harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang dakwah selanjutnya. Secara general 

tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan sasaran. Menentukan 

sasaran yang ingin dicapai serta pembagiannya menjadi sasaran-sasaran yang 

bersiafat temporal dan sektoral serta menentukan skala prioritas pelaksanaanya, 

dengan begitu dapat menjamin secara maksimal tidak adanya sebuah pengabaian 

tugas tertentu atau hal-hal lainnya yang tak kalah pentingnya. 

 Selanjutnya tugas dari perencanaan lainnya adalah mengkaji kondisi yang 

berkembang mengetahui segala potensi yang dimiliki, dan potensi apa yang telah 

terpenuhi, dan yang belum terpenuhi. Mengkaji di sini diartikan sebagai upaya 

melakukan sebuah kajian terhadap kondisi yang melingkupinya dan berbagai kondisi 

yang ada. Hal ini akan sangat membantu ketika menentukan program dakwah serta 

langkah-langkah selanjutnya. Dengan begitu khithah akan berjalan secara waqi’I 

(realistis) dan praktis tidak bersifat nazhari (teoretis) yang sulit dalam tataran 

aplikatif. Dalam pengkajian ini juga tidak terlepas dari berbagai kemungkinan 

perubahan yang dapat mempengaruhi dan menentukan sebuah antisipasi dan 
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alternatife yang cocok, sehingga tidak menimbulkan sebuah kemandekan atau 

kevakuman program.
11

 

Konsep tentang perencanaan hendaknya memerhatikan apa yang telah 

dikerjakan pada masa lalu, untuk merecanakan sesuatu pada masa yagn akan datang. 

Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr/ 59:18 

 َ
َ ۗانَِّ اّللهٰ مَتْ لغَِد ٍۚ وَاتَّقىُا اّللهٰ ا قدََّ َ وَلْتىَْظسُْ وفَْسٌ مَّ  خَبيِْسٌ بۢمَِا تعَْمَلىُْنَ  يٰٰٓايَُّهاَ الَّرِيْهَ اٰمَىىُا اتَّقىُا اّللهٰ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa 
yang kamu kerjakan.

12
 

Kemudia didalam penafsiran An-Nafahat Al-Makiyyah, Syaikh Abdurrahman 

bin Nasir, pakar tafsir abad 14 hijriyah menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan 

hambanya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan dan 

kosekuwensinya yaitu tetap bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan rahasia 

maupun terang-terangan dan dalam stiap keadaan tetap memperhatikan perintah Allah 

baik secara syariat-nya maupun batasan-batasanya serta memperhatikan apa yang 

dapat memberi mereka manfaat dan membuat mereka celaka serta memperhatikan 

hasil amal yang baik serta hasil amal yang buruk pada hari kiamat. Konsep ini 

menjelaskan, bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan 

keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa depan 

karena itu untuk  melakukan prediksi masa depan diperlukan kajian-kajian masa kini. 

                                                           

11 Musthafah Mansyur, Fiqhi Dakwah, Al-Istishom, (Jakarta:Cahaya Umat, 2001), h. 13. 

12 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Cet. XVIII;  Jakarta 

Timur:  CV Darus Sunnah, 2015),  h. 549. 
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Bahkan begitu pentingnya merencanakan masa depan maka muncul ilmu yang 

membahs masa depan yang disebut dengan futuristics.
13

 

Oleh karena itu, dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah bertugas 

menentukan langkah dan program, dalam menentukan setiap sasaran, menentukan 

sarana prasarana atau media dakwah serta personel dai yang akan diterjunkan. 

Menentukan materi yang cocok untuk sempurnanya pelaksanaan, membuat asumsi 

berbagai kemungkinan yang dapat terjadi yang kadang-kadang dapat memengaruhi 

cara pelaksanaan program dan cara menghhadapinya serta menentukan alternatif-

alternatif, yang semua itu merupakan tugas utama dari semua perencanaan.
14

 

Perencanaan juga merupakan alat manejerial yang bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita puncak (ghoyah). Ghoyah adalah tercapainya tujuan yang 

dituntut melalui penggunaan sumber-sumber yang paling baik. Untuk itu sebelum 

melakukan sebuah perencanaan dakwah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a. Hasil (output) dakwah yang ingin dicapai 

b. Dai atau para juru dakwah yang akan menjalankannya 

c. Waktu dan skala prioritas, dan 

d. Dana (capital).
15

 

Berikut ini adalah unsur-unsur kerangka perencanaan dakwah dalam bentuk 

langkah dan aktivitas, yaitu: 

a. Dakwah harus memiliki visi misi dan tujuan utama kedepan 

                                                           

13Ishak Asep dan Henri Tanjung, Manajemen Sumber  Daya Manusia, (Jakarta: Trisaksti, 

2002), h. 19.  

14Ishak Asep dan Henri Tanjung, Manajemen Sumber  Daya Manusia, h. 20.   

15M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 100.  
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b. Mengkaji realitas, dan lingkungan yang meliputi segala aspek yang terkandung 

didalamnya 

c. Menetapkan tujuan yang mungkin dapat terealisasikan, yakin dengan mengikuti 

metode dakwah yang ada. 

d. Mengusulkan dalam bentuk wasilah atau sarana dakwah serta menetapkan 

alternatif pengganti. 

e. Memilih sarana dan metode dakwah yang paling cocok. 

f. Dakwah harus menjawab sasaran dalam hal ini; apa tujuan dakwah? Dan apa 

materi yang akan disampaikan?  

Setelah beberapa bentuk aktivitas tersebut telah dilaksanakan, maka akan 

terbentuk unsur-unsur perencanaan    yang meliputi: 

a. Sasaran perencanaan 

b. Waktu atau momen yang dibutuhkan menyusun langkah/strategi dakwah 

c. Para dai yang akan diterjunkan sesuai perencanaan tersebut 

d. Aktivitas atau proses pelaksanaan dakwah 

e. Aktivitas pengawasan, evaluasi, dan penelitian.
16

 

Sementara itu Rosyad Saleh, dalam bukunya manajmen dakwah islam 

menyatakan bahwa perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dan pengambilan 

keputusan yang matang sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akaan dilakukan 

pada masa yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan dakwah. Menurutnya, 

aktivitas dakwah akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan 

                                                           

16M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h.101. 
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b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka menentukan tujuan dakwah yang 

telah ditetapkan sebelumnya 

c. Menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta memprioritaskan pada 

pelaksanannya. 

d. Menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta penjadwalan waktu, lokasi, 

penetapan biyaya, vasilitas, serta faktor lainnya. 

Perencanaan yang matang maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

diinginkan ketika dakwah berlangsung dapat diminimalisir. Karena manajmen 

dakwah yang produktif merupakan prasyarat bagi setiap organisasi dakwah untuk 

mewujudkan tujuan yang optimal. Dalam kerangka ini, maka perencanaan dakwah 

yang matang harus memerhatikan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan 

legitimasi, sehingga aktivitas dakwah dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, 

bersih dan bertanggung jawab. 

Dalam istilah manajemen, perencanaan memerlukan akuntabilitas, kinerja 

pada pelaku dakwah. Asas ini menentukan, bahwa setiap kegiatan operasional 

organisasi dakwah dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

moral maupun institusional pada masyarakat. Pada tataran ini manajer dakwah 

berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan organisasi secara periodik. 

Pertangungjawaban ini merupakan akumulasi dari keseluruhan dari pelaksanaan 

tugas-tugas umum organisasi dakwah dan pengembangannya. Organisasi dakwah 

harus senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. 

Pertanggungjawaban ini dimaksudkan: 
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a. Disampaikan kepada manajer dakwah serta bagian lain. 

b. Dilakukan oleh system, akuntabilitas dan masa pertaggungjawaban yang harus 

dilaksanakan secara periodik dan melembaga. 

Dari perencanaan di atas kemudian dapat diklasifikasikan menjadi beberpa 

herarki atau tingkatan yang dapat diidentfikasi berdasarkan cakrawala perencanaan 

tiap tingkatan. Tingkatan perencanaan yang umum meliputi perencaan strategis, 

perencanaan taktis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis merupakan 

sebuah perencanaan yang berhubungan dengan orientasi jangka panjang. Sementara 

itu perencanaan taktis, yaitu perencanaan yang berhubungan dengan cakrawala 

jangka menengah. Sedangkan perencanaan operasional adalah perencanaan yang 

berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung.
17

 

1. Manfaat Perencanaan 

Gary Yuk dalam Yusuf mengemukakan bahwa perencanaan membantu untuk 

menghindari penunda-nundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu 

tindakan dan untuk kembali mengambil tindakan dan untuk kembali mengambil 

langkah tindakan sedini mungkin atas kegagalan. Disamping itu perencanaan juga 

dalam mengistimasi biaya-biaya dan strategis yang diajukan, dengan demikian 

memerikan kesempatan kepada seorang manajer untuk mengevaluasi apa-apa yang 

harus dilakukan.
18

 

Dengan demikian maka perencanaan merupakan sebuah proses pemantauan 

kemajuan dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Adapun manfaat 

perencanaan yaitu sebagai berikut: 

                                                           

17M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 102. 

18M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 104.  
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a. Dapat memberikan batasan tujuan (sasaran dan target dakwah) sehingga mampu 

mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. 

b. Menghindari penggunaan secara sporadis, sumber daya insani dan menghindari 

pola benturan diantara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. 

c. Dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan 

merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah 

d.  Merupakan usaha untuk menyiapkan kadar dai  dan mengenal fasilitasi, potensi, 

dan kemampuan ummat. 

e. Dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waaktu dan pengelolaannya 

secara baik. 

f. Menghemat fasilitas dan kemampuan insan serta materil yang ada. 

g. Dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif dan tertentu 

h. Merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan 

menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. 

Selanjutnya, alasan perlunya perencanaan adalah: 

a. Perencanaan itu dapat memberikan arah kemana dakwah itu harus dibawa. 

b. Dapat mengurangi dampak dari perubahan yang tidak diinginkan. 

c. Dapat meminimalisir suatu pemborosan dan kelebihan. 

d. Dapat menentukan standar dalam pengendalian dakwah. 

Dengan perencanaan yang matang, maka dapat memantapkan aktivitas 

dakwah yang terakomodasi. Perencanaan dakwah memberikan sebuah arah kepada 

para dai atau pelaku dakwah dalam sebuah organisasi dakwah. Ketika para dai 

mengetahui kemana arah organisasi itu, dan apa yang harus mereka sumbangkan 

guna mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, maka para dai dapat 
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mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka, bekerja sama satu sama lain, dan bekerja 

sama dengan tim. Tanpa adanya sebuah perencanaan dakwah, maka departemen-

departemen dakwah mungkin bekerja dengan tujuan yang saling bertentangan dan 

sebagai ujung-ujungnya dapat menghambat organisasi dakwah itu sendiri untuk 

bergerak secara efisien menuju sasaran-sasarannya. 

Perencanaan akan mengurangi ketidakpastian dengan mendorong para dai 

untuk melihat kedepan, mengantisipasi perubahan kondisi ummat, 

mempertimbangkan feedback-nya yang kemudian menyusun tanggapan-tanggapan 

yang tepat. Perencanaan juga memperjelas konsekuensi tindakan-tindakan para mad’u 

yang kemudian dapat dengan cepat ditanggapi oleh para pelaku dakwah.
19

 Dengan 

adanya perencanaan diharapkan dapat mengurangi kegiatan-kegiatan dakwah yang 

tumpang tindih dan sia-sia. Selain itu, apabila sarana dan tujuan-tujuannya jelas, mak 

ketidakefesien menjadi jelas yang dapat dikoordinasikan dan dihilangkan. 

Akhirnya, perencanaan itu menentukan sasaran-sasaran yang digunakan untuk 

mengendalikan. Dalam perencanaan dakwah, para dai harus menyusun sasaran-

sasaran mad’u yang akan didakwahi. Sebagai fungsi pengendaliannya maka para dai 

memperbandikan kinerja actual dengan sasaran-sasaran tersebut, meengidentifikasi 

setiap penyimpangan yang penting, dan mengambil tindakan koreksi yang perlu. 

Selanjutnya, tanpa ada perencanaan tidak akan ada system pengendalian dakwah.  

Sebagai perbandingan, dapat dikaji sejarah dakwah Rasulullah Saw. Yang 

sarat dengan perencanaan da strategi ketika beliau berhijrah. Ketika Rasulullah Saw. 

Pergi menemui Abu Bakar Shiddiq ra. Untuk merumuskan langkah berhijrah, maka 

langkah-langkah perencanaan tersebut adalah: 

                                                           

19 M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 107. 
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a. Ali ra. Ditentukan untuk tidur ditempat tidur Rasulullah Saw. Langkah ini dibuat 

untuk mengaburkan situasi. 

b. Keluar dari kota mekkah untuk berhijrah dilakukan pada siang hari saat kaum 

Quraisy sedang tidur siang. Pada saat seperti itu hampir tidak ada orang di kota 

Mekkah yang berkeliaran. 

c. Memulai keluar untuk berhijrah dari bagian belakang rumah untuk menghindari 

pengamatan orang-orang. 

d. Arah hijrah adalah arah gua pada suatu jalan yang bukan jalan ke madinah. 

Tempat tersebut letaknya dibagian selatan mekkah, tempat gua tsur. Itulah gunung 

tinggi yang harus dilalui melalui jalan yang berliku-liku dan sulit dicapai penuh 

dengan bebatuan. 

e. Menyampaikan berita dan maklumat, bahwa Rasulullah SAW. Bersama Abu 

Bakar Ashidiq ra. Bersembunyi di dalam gua selama tiga malam, akan tetapi di 

pagi hari ia segera berada dengan kaum Quaraisy sehingga tidak ada berita  yang 

ia dengar kecuali ia ingat dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW. dan Abu 

Bakar ra. 

f. Pada bagian konsumsi, adalah Asma binti Abu Bakar yang bertugas membawakan 

makanan untuk mereka di sore hari. 

g. Menyamarkan jejak adalah Amir bin Fuhairah pembantu Abu Bakar ra. yang biasa 

mengembalakan kambingnya dipelataran gunung pada siang hari. Lalu ia melewati 

mereka untuk mendapatkan air susu kambing tersebut. Kemudian ia kembali 

melalui jalan yang dilalui oleh Abu Bakar ra. dan Asma binti Abu Bakar, sehingga 

kambing dapat melenyapkan bekas-bekas kaki mereka berdua yang melekat pada 

pasir. 
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h. Memanfaatkan kaum musyrikin ketika salah seorang diantara mereka ternyata 

dapat dipercaya, mereka menggunakan jasa atau “mengontrak” Abdullah bin 

Utayqith, salah seorang musyrikin, untuk menunjuki jalan menuju madinahkepada 

mereka berdua. 

i. Kamuflase, pengaburan, dan penyimpangan dari proyeksi dan ramalan musuh. 

Ketika api pencarian telah padam dan aktivitas pencarian yang periodic telah 

berhenti, maka bersiap-siap Rasulullah saw. untuk keluar mengambil jalan kearah 

selatan menuju Yaman- jalan yang berlawanan dengan arah madinah- kemudian 

mengarah ke barat sekitar pantai laut merah sehingga sampai di suatu jalan yang 

tidak dikenali orang, nabi mengarahkan perjalanannya kearah utara dekat pesisir 

laut. 

j. Kepercayaan kepada Allah disertai perencanaan manusiawi yang hebat.
20

  

Aspek Pelaksanaan  

Aspek pelaksanaan dari semua potensi dan kemampuan ini, maka kegiatan-

kegiatan dakwah akan terakomodir sampai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Ada 

beberapa poin dari proses pergerakkan dakwah yang menjadi kunci dari kegiatan 

dakwah, yaitu: 

a. Pemberian Motivasi  

b. Melakukan Bimbingan  

c. Menjalin Hubungan  

d. Penyelenggara Komunikasi.
21

 

a. Pemberian motivasi 

                                                           

20 M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 10. 

21M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah ( Jakarta: Prenada Media , 2006 ), h. 139 
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Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dakwah dalam 

memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian,sehingga para anggotanya 

mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi 

sesuai tugas yang dibebankan. Dengan demikian, motivasi merupakan dinamisator 

bagi para elemen dakwah yang secara ikhlas dapat merasakan, bahwa pekerjaan itu 

adalah kewajiban yang arus dilaksanakan. Dengan kata lain, bahwa motivasi adalah 

memberikan semangat atau dorongan kepada para pekerja untuk mencapai tujuan 

bersama dengan cara memenuhi kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan 

sebuah penghargaan (reward). 

Dengan adanya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, maka akan 

menumbuhkan rasa kecewa jika gagal dan merasa bahagia jika tujuannya berhasil. 

Selanjutnya jika perasaan tersebut sudah mengakar, maka fungsi motivasi sudah 

berhasil. Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia juga 

sulit dirasakan, karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:  

1) Motivasi dikatakan penting, karena berkaitan dengan peran pemimpin yang 

berhubungan dengan bawahannya. Setiap pemimpin harus bekerja sama melalui 

orang lain atau bawahannya, untuk itu diperlukan kemampuan memeberikan 

motivasi kepada bawahannya.  

2) Motivasi sebagai sesuatu yang sulit, karena motivasi itu sendiri tidak bisa diamati 

dan diukur secara pasti. Karena untuk mengukurnya, berarti harus mengkaji lebih 

jauh prilaku masing-masing individu. Hal ini juga dipicu dengan teori motivasi 

yang berbeda-beda.
22

 

a. Melakukan Bimbingan  

                                                           

22M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2006 ), h. 140. 
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Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang 

dapat menjamin terlaksanaanya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-

ketentuan yang telah digariskan. Dalam proses pelaksanaan aktivitas dakwah itu 

masih banyak hal-hal yang harus diberikan sebagai sebuah arahan atau bimbingan.
23

 

Hal ini dimaksudkan untuk membimbing para elemen dakwah yang terkait guna 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan untuk menghindari kemacetan 

atau penyimpangan. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin dakwah, 

karena mereka yang lebih banyak mengetahui kebijakan organisasi, yakni akan 

dibawa kemana arah organisasi.  

Adapun komponen bimbingan dakwah adalah nasihat hal untuk membantu 

para dai dalam melaksanakan peranya serta mengatasi permasalahan dalam 

menjalanakan tugasnya adalah:  

1). Memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya. Ini 

merupakan perinsip yang mendasar dari sebuah bimbingan, di mana diharapkan 

para pemimpin dakwah memiliki perhatian yang sungguhsungguh mengenai 

perkembangan pribadi serta kemajuan para anggotanya. 

2). Memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat 

membantu, yaitu dengan memberikan saran mengenai strategi dakwah yang 

diiringi dengan alternatif-alternatif tugas dakwah dengan membagi pengetahuan. 

3). Memberikan sebuah dorongan, ini bisa berbentuk dengan mengikutsertakan 

kedalam program pelatihan-pelatihan yang relevan. Bimbingan ini bisa dengan 

memberikan informasi mengenai peluang pelatihan, serta pengembangan 

                                                           

23M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h. 151. 
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pengembangan yang relevan atau dalam bentuk memberikan sebuah pengalaman 

yang akan membantu tugas selanjutnya. 

4). Memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut 

serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam 

rangka perbaikan efektivitas unit organisasi.
24

  

Bimbingan yang dilakukan oleh manajer dakwah terhadap pelaksanaan 

kegiatan dapat dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau sebuah petunjuk 

serta usaha-usaha lain yang bersifat memengaruhi atau menetapkan arah tugas dan 

tindakan mereka.
25

  

b. Menjalin Hubungan 

 Organisasi dakwah merupakan sebuah organisasi yang berbentuk sebuah tim 

atau kelompok atau lebih yang berinteraksi dan saling menguntugkan untuk mencapai 

sasaran tertentu, dimana semua kegiatannya akan bersentuh langsung dengan para 

anggota-anggotanya. Definisi dari sebuah tim adalah sebagai dua orang atau lebih 

yang berintraksi dan saling memengaruhi kearah tujuan bersama. Untuk itu 

diperlukan sebuah jalinan hubungan yang harmonis antara semua elemen yang terkait 

dalam aktivitas dakwah. Sebuah tim merupakan kelompok orang yang memiliki 

tujuan yang sama. Akan tetapi tidak sekumpulan orang dapat dikatakan tim, untuk 

dapat dianggap sebuah tim, maka sekumpulan orang tersebut harus memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

                                                           

24M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 152 

25Rosyhad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan bintang, 1997)  h. 118 
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1) Ada berbagai kesepakatan terhadap misi tim. Agar suatu kelompok dianggap 

sebagai sebuah tim yang dapat bekerja dengan efektif, maka semua anggotanya 

harus memahami dan menyepakati misinya. 

2) Semua anggota harus menaati peraturan tim yang berlaku. Suatu tim harus 

mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat memebentuk kerangka usaha 

pencapaian misi. Sautu kelompok dapat menjadi tim manakala ada kesepakatan 

terhadap misi dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. 

3) Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Keberadaan sebuah 

tim tidak meniadakan struktur dan wewenang. Sebuah tim dapat berjalan dengan 

baik apabila tanggung jawab dan wewenang dibagi, dan setiap anggota 

diperlukan secara adil. 

4) Orang beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, anggota tim harus dapat 

salong beradaptasi terhadap perubahan yang positif.
26

  

Untuk menciptakan kerja sama yang solid dalam organisasi atau lembaga 

dakwah, maka dituntut sebuah kecerdasan dan kerja sama yang baikleh para 

pemimpin dakwah. Dalam hal ini para pemimpin dakwah harus mampu memberikan 

seperangkat tujuan dakwah yang memunkinkan untuk dicapai, juga dapat dijadikan 

tujuan untuk ke masa depan.  

Oleh karena itu, para anggota atau kelompok harus diiberikan sebuah 

fleksibiltas dalam mengatur tindakan mereka sendiri. Para anggota harus memiliki 

sebuah keoptimisan, bahwa mereka mampu melakukan tugas-tugas yang telah 

ditentukan dengan sebuah usaha kerja keras sam yang baik. Betapa tidak, dalam 

sebuah organisasi kadang-kadang sebuah tim tidak berjalan sebagaimana yang 

                                                           

26M. N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Galia Indonesia, 2001), h. 167 
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diharapkan, dan salah satu faktor utamanya adalah manusia yang bekerja dalam tim 

tersebut. Untuk itu harus diperhatikan oleh para pemimpin tentang aspek 

penghambat kesuksesan kerja sama tim. 

d. Penyelenggaraan Komunikasi  

Proses kelancaran dakwah komunikasi, yakni suatu proses yang digunakan 

oleh manusia dalam usaha untuk membagi arti lewat transmisi pesan simbolis 

merupakan hal yang sangat penting. Karena tanpa komunikasi yang efektif antara 

pemimpin dan pelaksana dakwah, maka pola hubungan dalam sebuah organisasi 

dakwah akan mandek, sebab komunikasi akan memengaruhi seluruh sendi organisasi 

dakwah, yaitu untuk menciptakan sebuah opini yang sebagian besar diperoleh dari 

informasi melalui komuniaksi. Pelaksanaan sebagai implementasi program agar bisa 

menjalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua 

pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan 

produktifitas yang tinggi.
27

  

Penggerakkan tidak lepas dari kemampuan seorang pemimipin dalam 

mengarahkan bawahanya.
28

 Sementara sifat pribadi yang harus dimiliki pemimpin di 

antaranya: 

1) Percaya terhadap diri dan Organisasi 

2) Giat dalam bekerja serta pandai dalam menyusun pola yang ingin diterapkan  

3) Tegas dan cermat dalam bertindak 

4) Memiliki pengalaman yang handal.
29

 

                                                           

27Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar manajemen, (Jakarta: Kencana Penada Media 

Group, 2012) h. 8 

28Suparto Adikoesoesomo, Manajemen Rumah Sakit, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2003), h. 
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3. Mekanisme Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan arahan, petunjuk, dan bimbingan dari pemimpin, 

pemimpin sebagai peran utama dalam proses pelaksanaan untuk melibatkan semua 

staf yang di dalam organisasi tersebut. Agar semua arahan yang diberikan oleh 

seorang pemimpin dapat menghasilkan pekerjaan bagus. Perlu disadari bahwa kunci 

dari pelaksanaan adalah komunikasi yang efektif.  

Pelaksanaan secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, 

pemprosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dilakukan maka 

semakin besar pula membutuhkan informasi. Untuk itu maka dibutuhkan mekanisme 

dalam pencapaian pelaksanaan yang efektif, di antaranya sebagai berikut: 

a) Hirarki manajerial: rencana dan tujuan sebagai pengaruh kegiatan, rantai 

perintah, aliran informasi, wewenang formal, hubungan tanggung jawab 

danakuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara 

jelas serta dilaksanakan dengan pengarahn yang tepat. 

b) Prosedur dan aturan: Prosedur-prosedur dan aturan-aturan adalah keputusan 

pemimpin yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, hingga dapat 

juga menjadi peralatan yang efisien untuk melaksanakan dan pengawsan rutin. 

c) Penetapan tujuan : Pengembangan rencana, dan tujuan dapat digunkan untuk 

melaksanakan melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap 

sasaransasaran yang sama. Ini diperlukan bila prosedur dan aturan tidak mampu 

lagi untuk menkoordinir kegiatan-kegiatan.
30

 

 

                                                                                                                                                                       

29 Alwandi Ilyas, Manajemen Dakwah (Banda Aceh: Pustaka Pelajar, 2001), h. 26 
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1.  Kepemimpinan  

Pemimpin merupakan factor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah 

organisasi. Sebab pemimpin yang sukses akan mampu mengelola organisasi, dapat 

memengaruhi orang lain secara kontruktif, dan mampu menunjukan jalan serta 

tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama. 

Para pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi secara 

tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan, dan sanggup membawa orginasasi 

kepada sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi. disamping itu, dalam 

setiap kerja kolektif dibutuhkan pemimpin untuk mengefesienkan setiap langkah dan 

kegiatan tersebut.
31

 Kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses 

ketika seseorang memimpin (directs), membimbing (guides), dan 

mempengaruhi(influences) atau mengontrol (controls) pikiran, perasaan, atau tingkah 

laku orang lain. Dari pengertian umum tersebut dapat dipahami bahwa kepemimpinan 

merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang atau 

kelompok lain menjadi bergerak ke arah tujuan-tujuan tertentu. Adapun pengertian 

secara khusus, ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya:  

a. Prajudi Atmosudirjo dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pandangan Umum 

Tentang Pengambilan Kepututusan, menulis kepemimpinan sebagai berikut, 

“Kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok 

orang lain mencontoh atau mengikutinya. Dan kepemimpinan adalah kepribadian 

yang memancarkan pengaruh dan wibawa sedemikian rupa sehingga sekelompok 

orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. 

                                                           

31Munir dan Wahyu Ilahi. Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h 211- 212. 
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b. Haiman, berpendpat bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dimana seorang 

pemimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku 

orang lain.  

c. John Pfifner juga memberikan argumen dalam bukunya Public Administration 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses membujuk (inducing) orang-orang 

lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.  

Definisi tersebut mengategorikan tiga elemen berikut:  

a. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Kepemimpinan hanya akan ada dengan 

dalam relasi dengan orang lain (para pengikut). Jika tidak ada pengikut, tidak ada 

pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang 

efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi 

dengan para pengikut mereka. 

b. Kepimimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus 

melakukan sesuatu. Dan kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu 

posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat 

mendorong proses kepemimpinan, tapi sekedar menduduki posisi itu tidak 

memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. 

c. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan. 

Pemimpin membujuk para pengikutnya melalui banyak cara, seperti 

menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), 

penetapan sasaran memberikan hukuman dan imbalan, restrukturisasi organisasi, 

dan mengkomunikasikan sebuah visi.
32

  

                                                           

32Khatib Pahlawan Kayo. Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah 

Kontemporer, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 59-60. 
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Jadi pemimpin yang sebaiknya adalah pertama, proses mempengaruhi atau 

memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan. 

Kedua, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang semangat dalam mencapai tujuan 

bersama.
33

 

Pada hakekatnya kepemimpinan terdapat dalam Surat al-Anbiya’, ayat 73 dan 

Surat as-Sajadah ayat 24 yaitu: 

Surat al-Anbiya’/ 21: 73 sebagai berikut: 

                                    

           

Terjemahnya:  

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka 
mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya 
kepada kamilah mereka selalu menyembah.

34
 

QS.  as-Sajadah/ 32: 24 sebagai berikut: 

                             

Terjemahnya:  

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka 
meyakini ayat-ayat kami.

35
 

Dari ayat tersebut menegaskan tentang kepemimpinan Islam, dimana Allah 

menyatakan bahwa kalangan orang-orang yang beriman, akan mengangkat para 

                                                           

33Dedy Mulyadi. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 2. 

34Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. XVIII; Jakarta 

Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 329. 

35Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. XVIII; Jakarta 

Timur: CV Darus Sunnah, 2015), h. 418. 
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pemimpin, yang dalam memimpin umat haruslah berpedoman pada ajaran atau 

perintah Allah; artinya mereka harus memimpin dengan memakai dasar kepimpinan 

Islam.  

Adapun tujuan kepemimpinan didalam Islam  yaitu:  

a. Mengerjakan segala macam kebijakan dalam segala bidang: politik, ekonomi, 

sosial, akhlak.  

b. Mengerjakan segala jenis ibadah, yang disini dikemukakan seperti ibadah salat, 

karena itu induk dari segi ibadah. 

c. Membina sosial ekonomi, yang dalam ayat ini dikemukan zakat. Adapun sikap 

hidup para pemimpin yang diangkat Allah yaitu hendaklah benar-benar beribadat 

hanya kepada Allah, artinya mereka harus memiliki tauhid murni. 

 Ini berarti bahwa mereka sebagai pemimpin haruslah:  

1) Jiwa raganya selalu berhubungan dengan dengan Allah. 

2) Jiwa raganya bersih dari segala macam syirik. 

3) Pengabdiannya hanya semata-mata Allah. 

4) Tidak ada suatu kekuasaanpun di dunia yang mematahkan watak dan sifatsifat 

kepemimpinannya.
36

 

2. Sifat-Sifat Kepemimpinan Dakwah 

Sifat dan tingkah laku yang diharuskan Allah kepada Nabi Muhammad dan 

harusnya dimiliki oleh semua kaum muslim dan sangat baik juga sifat ini diletakkan 

pada seorang dai sehingga dakwah tersebut menjadi dakwah yang efektif.  

1. Lemah lembut dalam menjalankan dakwah.  

2. Bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah.  

                                                           

36Abdul Rosyad Shaleh. Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 39-42. 
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3. Kebulatan tekad dalam menjalankan dakwah.  

4. Tawakkal kepada Allah setelah bermusyawarah.  

5. Memohon bantuan kepada Allah sebagai konsekuensi dari tawakkal.  

6. Menjauhi kecurangan.  

7. Mendakwahkan ayat Allah untuk menjalankan jalan hidup bagi umat manusia.  

8. Membersihkan jiwa raga manusia dengan jalan mencerdaskannya.  

9. Mengajar manusia Kitab Suci Alquran, hikmah, serta rahasi alam.
37

  

Menurut Muhammad al-Ghazali ada tiga sifat yang harus dimiliki seorang dai 

yaitu:  

1. Hubungan dengan Allah Adanya hubungan tetap (komunikasi) dengan Allah 

adalah dasar utama pada akhlak seorang dai, kerana tidak mungkin melakukan 

dakwah Allah kalau tidak ada hubungan seorang dai dengan Allah, tidak 

mungkin mengajak manusia agar berjalan di jalan Allah kalau seorang dai sendiri 

tidak mengenal jalan itu. 

2. Pengislahan diri Sebenarnya bahwa kesungguhan meng-islah atau meningkatkan 

perbaikan dirimenjadi keharusan bagi setiap muslim, tetapi bagi seorang dai 

menjadi kewajiban yang sangat mutlak. 

3. Kedalaman memahami agama dan dunia Seorang dai yang arif adalah orang yang 

dapat melihat penyakit di depannya dengan segera menyediakan obat yang sesuai 

terdiri dari kalam Allah dan Hadis Rasul.
38

 

                                                           

37 Hasmy. A. Dustur Dakwah menurut al- Qur’an, Jakarta: Bulan Bintang,1994. h. 148-149 

38 Hasmy. A. Dustur Dakwah menurut al- Qur’an, Jakarta: Bulan Bintang,1994. h. 151 
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Untuk menjalankan dakwah dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki 

sifat, ciri atau nilai pribadi yang hendaknya dimiliki oleh pemimpin dakwah itu 

antara lain:  

1. Berpandangan jauh ke masa depanSalah satu fungsi pimpinan adalah planning, 

yaitu mengambil keputusan pada waktu sekarang untuk tindakan-tindakan dan 

tercapainya tujuan pada waktu yang akan datang. 

2. Bersikap dan bertindak bijaksana Dalam menghadapi suatu peristiwa yang 

terjadi, maka pendapat atau penilaian orang-orang yang berada di bawah 

pimpinannya juga berbeda dan bermacam. Maka dalam menghadapi keadaan 

serupa itu pimpinan harus bersikap dan bertindak bijaksana. 

3. Berpengetahuan luas Usaha dakwah tersebut akan dapat berjalan secara efektif, 

bilamana penyelenggaraannya dipimpin oleh orang-orang yang memiliki 

pengetahuan luas. 

4. Bersikap dan bertindak adil Sikap ini diperlukan, baik dalam memperlakukan 

para pelaksana dakwah yang dipimpinnya, maupun dalam melaksanakan fungsi-

fungsi pimpinan lainnya. dengan adanya sikap adil pada dirinya, pimpinan akan 

selalu berpandangan obyektif. 

5. Berpendirian teguh Usaha dakwah memerlukan pimpinan yang mempunyai 

pendirian teguh, yang tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi dan situasi 

yang senantiasa berubah-ubah. 

6. Mempunyai keyakinan bahwa misinya akan berhasil Keyakinan akan 

keberhasilan missi yang dipimpinnya itu merupakan modal yang sangat berharga 

bagi pemimpin. 
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7. Berhati ikhlas Pimpinan usaha dakwah, sering malahan harus berkorban harta, 

waktu, pikiran, maka motivasi yang mendorong orang bersedia menerjunkan diri 

dalam gerakan dan usaha-usaha dakwah haruslah dorongan semata karena 

mengharap keridhaan dari Allah. 

8. Memiliki kondisi fisik yang baik Akan lebih efektif bilamana dakwah itu 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki mental dan jasmani yang kuat dan 

sehat. 

9. Mampu berkomunikasi. Pimpinan dakwah mestinya mampu dan menguasai cara-

cara dan teknik berkomunikasi. Seseorang yang tidak punya kemampuan untuk 

berkomunikasi tentulah tidak sepatutnya tidak dijadikan pimpinan dakwah.
39

.  

4. Kemampuan Pemimpin Dakwah 

Sebagai pemimpin dakwah harus memiliki beberapa kemampuan atau 

keterampilan-keterampilan agar tugasnya dapat diemban dengan baik. Secara umum 

kemampuan atau keterampilan-keterampilan itu tercermin dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 

1. Tekhnical Skill Ini adalah segala yang berkaitan dengan informasi dan 

kemampuan khusus tentang pekerjaan. Seperti pengetahuannya dengan sifat 

tugasnya, tuntutannya, tanggung jawabnya, dan kewajiban-kewajibannya. Dalam 

hal ini ia harus terus berusaha untuk belajar dan mengusai informasi-informasi 

yang mesti dikuasai dalam pekerjaannya. 

2. Human Skill Segala yang berkaitan degan perilakunya sebagai individu dan 

hubungannya dengan orang lain dan cara berinteraksi dengan mereka. Termasuk 

di sini adalah perilakunya dalam hubungan dengan kepemimpinan dan 

interaksinya dalam kelompok yang berbeda. 

                                                           

39Abdul Rosyad Shaleh. Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 39-42. 
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3. Conceptual Skill Kemampuan untuk melihat secara utuh dan luas terhadap 

berbagai masalah, dan kemudian mengaitkannya dengan berbagai perilaku yang 

berbeda dalam organisasi serta menyelaraskan antara berbagai keputusan yang 

dikeluarkan oleh berbagai organisasi, yang secara keseluruhan bekerja untuk 

meraih tujuan yang telah ditentukan.
40

 

Di sisi lain, organisasi dakwah merupakan suatu proses usaha kerja sama 

untuk mencapai tujuan yang mencakup segala aspek kehidupan yang kompleks. 

Dakwah itu sendiri akan merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat baik 

lintas pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang kesemua itu termasuk 

cakupan dalam wilayah dakwah. Sebagai konsekuensi logis dengan fenomena 

tersebut pada hakikatnya dengan diutusnya para rasul kepada manusia adalah untuk 

memimpin umat dan mengeluarkannya dari kegelapan ke jalan yang benar.  

 Dan yang dimaksud dengan kepemimpinan manajeman dakwah ialah suatu 

kepemimpinan yang fungsi dan peranannya sebagai menejer suatu organisasi atau 

lembaga dakwah yang bertanggung jawab atas jalannya semua fungsi manajemen, 

mulai dan perencaan (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controling). Adapun kepemimpinan dakwah adalah suatu sifat atau kepemimpinan 

yang dimiliki seseorang yang menyampaikan dakwah (dai) yang mendukung 

fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai kondisi dan situasi. Dai dengan 

sikap dan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari.
41

 

 

 

                                                           

40Teodore T. Horber. Dimension of organizational Behavior, (New York: Macmillan Publishing  

1982). h. 37 

41Wahyu Ilahi, Munir. Manajemen Dakwah, Jakarta: Kencana, 2009) h. 213 
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5. Karakteristik Pemimpin Dakwah  

Untuk menjalankan organisasi dakwah dibutuhkan sebuah pemimpin yang 

handal seperti yag telah dipaparkan sebelumnya. Pemipmin yang ideal adalah 

pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memadukan antara dimensi institusional 

dengan dimensi individual. Adapun karakterk pemimpin dakwah yang ideal itu dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Amanah 

Amanah merupakan kunci kesuksesan setiap pekerjaan, dan sangat penting 

dimiliki oleh para pemimpin, karena ia diberi amanah untuk mengelola organisasi 

dakwah yang cakupannya sangat luas dan memerhatikan hak-hak orang banyak. 

b. Memiliki ilmu dan keahlian  

Maksudnya adalah menerapkan manajemen dengan mengetahui spesialisasi 

bidang pekerjaannya dan ahli dalam spesialisasi tersebut. Karena tanpa ilmu dan 

keahlian, maka seorang menejer menjadi pemimpin tradisional yang hanya 

mengerjakan apa yang diketahui tentang pekerjaannya. 

c. Memiliki kekuatan dan mampu merealisir 

Jika seoran pemimpin tidak memiliki kekuatan maka ia tidak sanggup untuk 

mengendalikan para karyawan dan anggotanya, dan jika pemimpin tidak memiliki 

potensi untuk merealisir keputusannya, maka ia tidak lebih sebagai dekorasi yang 

diletakkan diatas jabatan. 

d. Rendah diri 

Sebagaimana menejer harus kuat tapi tidak keras, juga ia harus rendah diri 

(humble) namun tidak lemah untuk mendapatkan hati sehingga seluruh anggota mau 

bekerjasama dengannya sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Luqman ayat 18. 



44 
 

 
 

e. Toleransi dan sabar 

Toleransi dan sabar adalah syarat bagi siapa saja yang memiliki kedudukan 

dikehidupan ini. Tanpa kedua sifat tersbut seorang tidak mendapatkan kepemimpinan 

sebagaimana fimannya dalam Qs. As. Sajadah ayat 24. 

f. Benar, Adil, dan dapat dipercaya 

Pemimpin yang jujur dan adil merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh 

Allah, karena allah senantiasa menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat baik. 

g. Musyawarah  

Pemimpin sukses harus mampu membangun suasana dialogis dan 

komunikasi yang baik antara seluruh komponen dalam organisasi dengan jalan 

melakukan musyawarah antar karyawan, sehingga seluruh komponen merasa ikut 

terlibat dan dilibatkan, sehingga melahirkan sikap sense of belonging terhadap 

organisasi. 

h. Cerdik dan memiliki firasat 

Pemimpin harus memilki kecerdikan dan insting yang kuat dalam merespon 

fenomena yang ada, sehingga dapat membawa kesuksesan bagi sebuah organisasi.
42

 

6. Peran Pemimpin Dakwah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Peranan dimaksudkan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu factor yang 

mudah dikenal. Kepribadian seseorang amat memengaruhi bagaimana suatu 

organisasi atau lembaga akan dijalaninya.  

Beberapa cara positif yang dilakukan oleh pemimpin dakwah untuk 

mengembangkan kemampuan para dai diantaranya adalah: pertama, pemimpin 
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dakwah harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perencanaan dan 

pelatihan, kedua menghadiri program pelatihan dakwah tersendiri, ketiga 

menyediakan resoucers dan bantuan logistik serta prasarana lainnya, keempat adalah 

membuat kebijakan-kebijakan untuk mengenali individu yang ingin berkembang.
43

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran memimpin dakwah dalam 

manjalankan tugasnya, yaitu peran hubungan antar pribadi (interpersonal role), peran 

yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), dan peran yang membuat 

keputusan (decisional role).  

B. Dakwah  

1. Hakikat dakwah 

Dakwah secara etimologis, berasal dari bahasa Arab, yaitu  دعا –يدعوا -دعوة 

(da’a-yad’uda’watan) diartikan sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, 

seruan, permohonan, dan permintaan. Sedangkan pengertian dakwah menurut istilah 

(terminologi) sangat beragam, karena setiap ahli dakwah memberi pengertian dan 

sudut pandang yang berbeda-beda sehingga istilah dari suatu ahli dakwah dengan ahli 

yang lainya seringkali terdapat beberapa kesamaan.
44

  

Salah satu ahli yang memberikan pengertian dakwah menurut pandangannya 

adalah Ahmad Ghalwusy dalam kitabnya al Dakwah al Islamiyah mengatakan bahwa 

dakwah adalah penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat 

dengan berbagai metode dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para 

                                                           

43M. Yunan Yusuf, Manajemen Sebagai Problematika Dakwah, h. 239-240 

44 Abdul Salam, Muliaty Amin, dan Kamaluddin Tajibu. "Dakwah Melalui Youtube (Analisis 

Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki)." Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi Vol. 1. No. 

3, 2020. h. 655. 
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penerima pesan dakwah (khalayak).
45

 Selanjutnya menurut  Sayyid  Qutb  

menyebutkan  bahwa dakwah adalah mengajak atau menyuruhorang lain kepada jalan 

(sabil) yang difirmankanAllah-SWT  dalam  al-Qur’an  dan  yang telah  diajarkan  

oleh Rasulullah-SAW melaluihadis-hadisnya.
46

  

Sedangkan secara operasional dakwah adalah mengajak atau mendorong 

manusia kepada tujuan yang definitif yang rumusannya di ambil dari Alquran dan al-

hadis, atau dirumuskan oleh dai sesuai ruang lingkup dakwahnya.
47

 Sehingga dapat 

dipahami bahwa dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam kepada manusia, baik 

personal, kelompok atau komunitas tertentu di setiap waktu, di manapun dan 

kapanpun. 

2. Unsur-unsur dakwah 

Unsur-unsur dakwah harus ada dalam proses dakwah, bilamana unsur-unsur 

itu tidak terpenuhi maka dakwah akan mengalami hambatan bahkan kegagalan. 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap 

kegiatan dakwah. Adapun unsur-unsur dakwah itu antara lain: Dai (pelaku dakwah), 

Mad’u (penerima dakwah),Maddah (materi dakwah).
48

 Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

a. Dai (Pelaku Dakwah) Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik 

lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan, baik secara individu, 

                                                           

45Asep Muhiddin. Dakwah dalam Perspektif Alquran (Cet I ; Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 

33. 

46 Abdul Basit, Filsafat Dakwah(Bandung: Rajawali Pers, 2013), h. 45. 

47Faizah,dkk, Pengatar Psikologi Dakwah (Cet I Jakarta: Kencan, 2006) h. 34 

48 Abdul Salam, Muliaty Amin, dan Kamaluddin Tajibu. "Dakwah Melalui Youtube (Analisis 

Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki)." Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi Vol. 1. No. 

3, 2020. h. 657. 
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kelompok atau lewat organisasi. Secara umum kata Dai ini sering disebut 

dengan sebutan muballigh (orang yang menyampaikan ajaran Islam). Namun 

sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat 

cenderung mengartikan sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam 

melalui lisan, seperti penceramah agama, khotib, dan sebagainya. Nasaruddin 

Lathief mendefinisikan bahwa Dai adalah muslim dan muslimat yang 

menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok bagi tugas ulama. Dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah, terdapat penjelasan tentang amar ma’ruf nahi 

mungkar dan perintah terhadap mereka yang layak untuk membawa bendera 

dakwah Islam. Merekalah yang mampu mengajarkan agama, baik melalui 

tulisan, ceramah maupun pengajaran sehingga individu dan masyarakat dapat 

memahaminya. Dalam kegiatan dakwah peranan dai sangatlah esensial, 

sebabtanpa dai ajaran Islam hanyalah idiologi yang tidak terwujud dalam 

kehidupan masyarakat. Adapun sifat-sifat penting yang dimiliki oleh seorang 

dai, yaitu : 1) Mendalami Al-Qur’an, sunnah dan sejarah khulafa’urrasyidin. 

2) Memahami keadaan masyarakat yang akan dihadapi 3) Berani dalam 

mengungkap kebenaran dimanapun dan kapanpun 4) Ikhlas melaksanakan 

dakwah tanpa memikirkan tawaran materi yang menggiurkan 5) Satu kata 

dengan perbuatan 6) Terjauh dari hal-hal yang menjatuhkan harga diri.
49

 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) Mad’u, yaitu manusia yang menjadi mitra dakwah 

atau sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu 

maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak 

                                                           

49 Abdul Salam, Muliaty Amin, dan Kamaluddin Tajibu. "Dakwah Melalui Youtube (Analisis 
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atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Mad’u atau (penerima 

dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Oleh karena itu, 

menggolongkan Mad’u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri 

misalnya profesi, ekonomi, dan seterusnya. Penggolongan Mad’u tersebut 

antara lain sebagai berikut: 1) Dari segi sosiologis, masyarakat terasing, 

pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marjinal dan kota 

besar. 2) Dari stuktur kelembagaan, ada golongan priyayi, abangan dan santri, 

terutama pada masyarakatJawa. 3) Dari segi tingkatan usia, ada golongan 

anak- anak, remaja, dan golongan orangtua. 4) Dari segi profesi, ada golongan 

petani, pedagang, seniman, buruh, dan pegawai negeri. 5) Dari segi tingkatan 

sosial ekonomis, ada golongan kaya, menengah, dan miskin. 6) Dari segi jenis 

kelamin, ada golongan pria dan wanita. 7) Darisegi khusus ada masyarakat 

tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana dan sebagainya.
50

 

c. Maddah. Maddah dakwah merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan 

Dai kepada Mad’u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi 

Maddahdakwah adalah Islam itu sendiri.13 Maddah adalah pesan yang 

disampaikan oleh Dai kepada Mad’u yang megundang kebenaran dan 

kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits. Allah 

sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memilih materi 

dakwah yang cocok dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Namun, materi 
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tetap tidak bergeser dari ajaran Islam.Keseluruhan pesan dakwah bersumber 

pada pedoman agama Islam.
51

 

d. Wasilah (media dakwah) adalah alat objektif yang menjadi saluran yang dapat 

menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan 

urat nadi dalam totalitas dakwah yang keberadaannya sangat urgent dalam 

menentukan perjalanan dakwah. 

e. Thariqah (Metode Dakwah) adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, 

menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai tujuan 

dakwah secara efektif dan efisien. 

f. Atsar (efek dakwah) sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari 

proses) dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para 

da'i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, 

maka selesailah dakwah. Padahal, atsar sangat besar artinya dalam penentuan 

langkah-langkah dakwah berikutnya.
52 

3. Manajemen dakwah 

Manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yakni 

manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang 

berbeda sama sekali. Istilah yang pertama, berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler, 

yakni Ilmu Ekonomi. Ilmu ini diletakan di atas paradigma materialistis. Prinsipnya 

adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Sementara itu istilah yang kedua berasal dari lingkungan agama, 
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yakni Ilmu Dakwah. Ilmu ini diletakan di atas prinsip, ajakan menuju keselamatan 

dunia dan akhirat, tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan dan iming-iming 

material.  

A.  Rosyad  Salih  mengemukakan bahwa dakwah management  is  a  process  

of  planning tasks, grouping tasks, collecting and assigning implementation personnel 

in task groups, and then moving towards achieving the goals of dakwah (manajemen 

dakwah adalah suatu proses merencanakan tugas, mengelompokkan tugas, 

mengumpulkan dan menugaskan personel pelaksana dalam kelompok tugas, 

kemudian bergerak menuju pencapaian tujuan dakwah).
53

 

Demikian juga dengan pendapat yang dikemukakan M. Munir beliau memberi 

komentar bahwa manajemen dan dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis 

dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum 

pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.
54

 

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen dakwah 

adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengkoordinasikan 

pelaksanaan dakwah dari awal dakwah yang direncanakan sampai dengan 

pelaksanaan dakwah. berakhirnya pelaksanaan dakwah. Manajemen dakwah juga 

diartikan sebagai upaya merencanakan, mengkategorikan, mengumpulkan dan 

menentukan pelaksana dakwah untuk mencapai tujuan dakwah. 
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4. Prinsip-Prinsip Manajemen Dakwah 

a. Prinsip Tauhid 

 Tauhid adalah prinsip umum Manajemen Islam. Prinsip ini menyatakan 

bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid 

yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah (tidak ada Tuhan selain Allah). 

Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran 3/64. 

                                     

                                   

Terjemahnya:  

Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita 
sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan 
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain 
Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 
bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).

55
 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam 

merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada 

Allah swt, sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh 

terjadi setiap menuhankan sesama manusia dan atau sesama mahluk lainnya. 

Pelaksanaan Manajemen Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada 

keseluruhan kehendak-Nya. Prinsip tauhid ini menghendaki dan memposisikan untuk 

menetapkan ajaran Islam sesuai dengan yang diturunkan Allah.  

 Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan 

kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah 
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sebagai berikut.
56

 Berhubungan langsung dengan Allah swt tanpa perantara artinya 

bahwa tak seorangpun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai dzat yang wajib 

disembah. Nabi dan rasul pun hanyalah manusia pilihan yang bertugas 

menyampaikan (tabligh) pesan-pesan Allah swt. Dengan demikain, Allah swt adalah 

dekat dengan manusia walaupun tetap transenden, firman Allah swt yang menjadi 

landasan prinsip ini, antara lain surat Al-baqarah/2:186: 

                                   

         

Terjemahnya:  

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 
agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

57
  

b. Prinsip Keadilan  

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim almizan (keseimbangan/ 

moderasi). Kata keadilan dalam alquran kadang diekuifalensikan dengan Almizan 

yang berarti keadilan di dalam alquran.  

 Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan Islam atau 

kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam manajemen Islam meliputi berbagai 

aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah 

Az-Zuhaili bahwa perintah Allah swt ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah 

swt tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan 

kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah 
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sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa 

kebaikan bagi individu dan masyarakat.
58

 Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang 

menyatakan Manajemen Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang 

dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas Islam dan kemudahan 

dalammelaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, artinya 

perkaraperkara dalam Manajemen Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; 

apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit. Teori keadilan 

teologi Mutazilah melahirkan dua teori turunan, yaitu.  

1) al-salah wa al-aslah 

2) al-Husna wa al-qubh.  

Pernyataan Pertama : Allah swt tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan 

tujuan perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia. Segala sesuatu dan 

perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-

sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-

sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah 

akal.  

a. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar  

            Amar makruf nahi munkar Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia 

untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridho Allah swt. 

dalam filsafat Islam Barat diartikan sebagai fungsi social engineering. Prinsip amar 

makruf nahi mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran/3:110: 
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Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.

59
 

Melaksanakan amar makruf nahi mungkar berdasarkan kemampuan dan kuasa 

yang ada pada mereka. Contohnya, orang tua bertanggung jawab terhadap anak dalam 

pemeliharaannya. Anak mereka wajib diasuh dengan tarbiah Islamiah agar menjadi 

anak saleh dan bermanfaat kepada masyarakat Islam. Sebaliknya, kalau anak mereka 

melakukan sesuatu bercanggah dengan nilai Islam dan norma masyarakat, maka 

orang tua bertanggung jawab untuk menegur anak mereka dan memelihara mereka 

dari pada terjebak ke lembah larangan Allah swt. Andainya tanggung jawab ini 

diabaikan, pasti harapan untuk membina institusi rumah tangga yang bahagia dan 

harmoni tidak akan tercapai. 

b.  Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan 

Prinsip kebebasan dalam Manajemen Islam menghendaki agar agama Islam 

disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, 

argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip Manajemen Islam adalah kebebasan 

dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun 

kebebasan komunal. Keberagamaan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak 

ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah/2:256 dan Al-Kafirun: ayat 6) 
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Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas 
jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

Kebebasan sejati adalah hadiah kemurahan hati dari Tuhan, pembebasanNya 

dari cengkeraman dosa dan setan. Maka jangan biarkan kebebasan ini menjadi alasan 

untuk membiarkan keinginan fisik mengontrol sebaliknya membiarkan cinta 

membuat melayani satu sama lain.  

c. Prinsip persamaan  

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-

Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah 

manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam 

pembinaan dan pengembangan Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, 

tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
60

 Arti 

liberte, egalite dan fraternite pada sejarah yaitu kebebasan, persamaan, dan 

persaudaraan. prinsip-prinsip baru yang menggulingkan tradisi, hierarki monarki, 

aristokrat, dan kekuasaan gereja katolik.  

Sejak tahun 1925 Perhimpunan Indonesia mempunyai empat pokok perjuangan. 

Pertama, persatuan nasional. Mengesampingkan perbedaan berdasarkan daerah dan 

membentuk kesatuan aksi melawan Belanda. Kedua, Solidaritas pertentangan 

kepentingan antara penjajah dengan yang terjajah mempertajam konflik antar kulit 
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putih dan sawo matang. Ketiga, non-koperasi; kemerdekaan bukan hadiah dari 

Belanda tetapi harus direbut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Keempat, 

swadaya mengandalkan kekuatan sendiri dengan mengembangkan struktur alternatif 

dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi yang sejajar dengan administrasi 

kolonial.  

Ketika para pemuda di Jawa membentuk organisasi-organisasi yang masih 

bersifat kesukuan dan kedaerahan di antaranya Jong Ambon, Jong Java, Jong 

Celebes. Para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda telah mendirikan Perhimpunan 

Indonesia. Organisasi ini dengan berani menamakan majalah mereka dengan 

Indonesia Merdeka. Majalah ini beredar di kalangan pemimpin pemuda terutama di 

Jawa. Inilah yang antara lain mengilhami dan mendorong mereka untuk semakin 

bersatu dan menghapuskan label kesukuan pada organisasi dikemudian hari. 

Manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia tahun 1925 antara 

lain berisi:  

1) Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka 

sendiri. 

2)  Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan 

dari pihak manapun.  

3) Tanpa persatuan kokoh dari berbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit 

dicapai.  

d. Prinsip At-Ta’awun  

Ta’awun berasal dari bahasa Arab Ta’awana, Yata’aawuna, Ta’awuna, yang 

artinya tolong-menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. 

Pada hakikatnya, naluri hidup saling tolong menolong telah dimiliki manusia sejak 
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masih usia anak-anak. Walaupun demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingan 

secara terus menerus dari orang dewasa. Dengan bimbingan orang dewasa sikap ini 

dapat berkembang dengan baik. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar 

sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan 

kebaikan dan ketakwaan.  

e. Prinsip Toleransi  

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin 

tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat 

diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-zuhaili, memaknai 

prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur‟an dan hadis yang 

menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan 

dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan Islam. Dan lingkup toleransi tersebut 

tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum 

Islam, baik muamalah. Salah satu tantangan bagi yang telah memeluk agama Islam 

adalah menerima dengan tulus hati semua ajaran Allah swt yang telah diturunkan 

melalui Rasulullah Muhammad saw.  

Hal ini karena adakalanya, bertanya kok aturannya seperti ini. Pertanyaan 

seperti itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Meski demikian, apabila terlalu lama 

tanpa jawab akan dapat menggoyahkan keyakinan kita kepada Allah swt. dan rasul-

Nya. Bertoleransi kepada sesama manusia merupakan salah satu adab mulia Islam. 

Islam menghargai pluralitas atau keanekaragaman yang ada dalam masyarakat. 

Pluralitas adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat hal ini berbeda dengan 

pluralisme yang menyamakan semua perbedaan yang ada. 

 



58 
 

 
 

5. Evaluasi Dakwah 

Evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manejerial dakwah dalam 

sebuah program formal yang mendorong para menejer atau pemimpin dakwah untuk 

mengamati perilaku anggotanya, lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat 

dihasilkan melalui saling pengertian diantara kedua bela pihak.
61

 Evaluasi sangat 

penting karena dapat menjami keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. 

Disamping itu evaluasi juga penting untuk mengetahui positif dan negatifnya 

pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang 

negative. Selain dapat menghasilkan pengalaman praktis dan empiris yang dapat 

dipandang sebagai asset dakwah dan haraqah yang harus diwariskan kepada generasi 

untuk dijadikan sebuah pelajaran. 

Evaluasi dakwah ini dirancang untuk memberikan penilaian pada orang yang 

dinilai dan orang yang menilai atau pemimpin dakwah tentang informasi mengenai 

hasil karya. Tujuan dari program evaluasi ini adalah untuk mencapai konklusi 

dakwah yang evaluative dan memberi pertimbangan mengenai hasil karya serta 

untuk mengembangkan karya dalam sebuah program.  

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai defenisi mengenai evaluasi 

dengan formulasi yang berbeda, akan tetapi inti isinya sama. Buku ini 

mendefenisikan riset evaluasi atau evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyajikan informasiyang bermanfaat mengenai objek evaluasi, 

menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya 

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.
62

 Evaluasi 
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program adalah merupakan cara ilmiah, rasional empiris dan sistematis, untuk 

mendapatkan data yang tujuan untuk mengetahui afektivitas dan efesiensi proyek, 

kebijakan dan program. Penelitian evaluasi dilakukan dengan menggunakan standar 

dan orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan yang dievaluasi. 

Kegiatan dalam penelitian evaluasi adalah membandingkan antara yang 

direncanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan, dan membandingkan antara tujuan 

program dengan hasil yang tercapai. Berdasarkan penelitian tersebut, maka akan 

diperoleh informasi seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh 

tujuan tercapai.  

Jadi dalam hal ini akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan suatu 

program. Informasi yang diperoleh merupakan umpan balik yang dapat digunakan 

untuk penyempurnaan program. 

a) Evaluasi konteks, merupakan evaluasi program pada tahap pertama adalah 

evaluasi konteks. Evaluasi ini terkait dengan tujuan dari suatu program. 

b) Evaluasi input, merupakan evaluasi input terkait dengan berbagai input yang 

akan digunakan untuk terpenuhinya proses yang selanjutnya dapat digunakan 

mencapai tujuan. 

c) Evaluasi proses, merupakan evaluasi proses terkait dengan kegiatan 

melaksanakan rencana program dengan input yang telah disediakan.  

d) Evaluasi produk merupakan evaluasi produk atau output terkait dengan evaluasi 

terhadap hasil yang dicapai dari suatu program.
63

 

Secara spesifik tujuan evaluasi dakwah itu adalah: 

                                                           

63Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Jakarta: Persada 2004), h. 749-750. 



60 
 

 
 

a. Untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi 

pekerjaan menejerial. 

b. Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu dan 

kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi 

c. Untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam 

penempatan posisi tertentu. 

Adapun hasil dari evaluasi itu diperoleh dari: 

a. Motivasi 

b. Promosi 

c. Mutasi atau pemberhentian anggota 

d. Dukungan finansial 

e. Kesadaran yang meningkat dari tugas dan persoalan bawahan 

f. Pengertian bawahan yang meningkat mengenai pandangan menejerial tentang 

hasil karya 

g. Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan 

h. Mengevaluasi evektivitas seleksi dan penempatan 

i. Pemindahan 

j. Perencanaan sumber daya manusia dan  

k. Peringatan dan hukuman. 

1. Evaluasi Perencanaan Dakwah 

Dalam evaluasi perencanaan harus dilakukan perencanaan dakwah, baik pada 

tahap awal, tengah dan akhir. Pada tahap analisis diperlukan sebuah evaluasi materi 

yang akan disampaikan, metode, media, dan lain sebagainya yang menunjang 

efektifitas dakwah selalu dibutuhkan sebuah evaluasi.  
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Evaluasi tersebut harus dapat menjawab, apakah program dakwah yang akan 

dijalankan bisa maksimal atau tidak, sesuai kebutuhan umat atau tidak, dan lain 

sebagainya. Karena sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, 

kemampuan, kekuatan, serta kelemahan dalam menyusun langkah kerja. 

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat sehingga 

segala perencanaan yang dilakukan memang betul-betul matang karena sebuah 

perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dan 

kemudian berusaha mencari solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. 

Kematagan sebuah perencanaan terlihat setelah dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap 

berbagai perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan berbagai uji indicator yang 

telah dipersiapkan dan antisipasi sebelumnya. 
64

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran berawal dari Pondok Pesantren Darul Huffadh yang 

didirikan oleh KH. Lanre. Berawal dari  sebuah majelis, pengajian biasa menjadi 

cikal bakal sebuah Pondok Pesantren. Inisiatif  Ustaz KH. Lanre Said tidak meleset. 

Majelis Qurra wal Huffadh (MQWH), kini berubah nama menjadi Pondok Pesantren 

Darul Huffadh dan juga dikenal dengan nama Pondok Tuju-Tuju.  

Pembentukan asas MQWH menjadi sebuah Pondok Pesantren, membuat 

Ustaz KH. Lanre Said, berusaha mencetak generasi dari anak-anaknya agar mampu 

mengembankan amanah ini dengan baik. Lembaga ini berdiri tanpa panitia, tanpa 

donatur, tanpa meminta-minta sumbangan dari masyarakat dan santri, dijamin tanpa 

memungut pembayaran. Adapun keberadaan Ustaz KH. Lanre Said di tengah-tengah 

para santri selama ini hanyalah sebagai pengawas dan Pembina semata, dengan 

                                                           

64Wirawan,  Evaluasi (PT.Raja grafindo persada, 2012), h. 10. 
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beberapa menejemen seperti perencanaan dakwah, pelaksanaan dakwah, dan evaluasi 

dakwah yang bertujuan untuk mencapai tujuan terealisasinya visi misi pondok 

pesantren Darul Huffadh. 

  

Evaluasi  Pelaksanaan  

Tahfidz Tabligh 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Hasil 

Penelitian  

Perencanaan  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni prosedur data 

penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk data deskriptif berupa analisis dan 

gambar yang tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati, data tersebut 

meliputi interview, observasi dan dokumen terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif. Artinya, calon peneliti menganalisis dan menggambarkan hasil penelitian 

secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

Secara teoritis, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya 

sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.
1
 

Menurut Asep Saeful Muhtadi dan Maman Abd. Jaliel dalam buku Metode 

Penelitian Dakwah, dijelaskan bahwa ciri penting dari penelitian kualitatif deskriptif 

adalah bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul dan diamati, 

kemudian mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan 

dianalisis berdasarkan realitas yang ada.
2
 Data penelitian ini akan dikumpulkamn 

melalui wawancara dan observasi. 

 

 

                                                           

1NoengMuhajir, MetodePenelitianKualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rae Sarasin, 1996), h. 49 

2AsepSaefulMuhtadidanMamanAbd. Djaliel, MetodePenelitianDakwah (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), h. 128 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa TarasuTuju-tuju Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Huffadh. Pemilihan obyek 

penelitian ini atas dasar  pertimbangan kemudahan aksebilitas baik dari teknis 

maupun nonteknis. 

Alasan penentuan lokasi ini juga mengacu pendapat Spradley yang 

mengemukakan bahwa apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih baik , 

maka dalam memilih dan menentukan lokasi penelitian haruslah mempertimbangkan 

beberapa aspek sebagai berikut; (a) sederhana ; (b) mudah memasukinya; (c) tidak 

begitu kentara dalam melakukan penelitian; (d) mudah memperoleh izin; (e) 

kegitanya terjadi berulang-ulang.Selain itu akan dilakukan penelitian di Pesantren 

Darul Huffadh yang merupakan pondok yang didirikan oleh KH. Lanre Said. 

Pemilihanlokasiinididasarkanpadapertimbanganbahwamanajemendakwah KH.Lanre 

Said mulaiberkembang di DesaTarasuKecamatanKajuaraKabupaten Bone. 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian, yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Objek kajian ini mengarah pada tema manajemen Dakwah di pondok 

Pesaantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.Maka 

pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dakwah dan komunikasi. Adapun 

pendekatan lainnya yang dianggap relevan akan menjadi pertimbangan untuk 

digunakan demi kelengkapan pembahasan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam kajian ini. 
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Komunikasi secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme 

mengadakan hubungan antara manusia dengan mengembangkan semua lambang-

lambang dan fikiran bersama yang disertai dengan arti.
3
 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan hal yang paling urgen dalam proses penelitian, 

disebabkan sumber data adalah satu komponen utama yang dijadikan sebagai sumber 

informasi sehingga dapat mengambarkan hasil dari suatu penelitian  informasi yang 

didapatkan dalam penelitian. Penentuan sampel sebagaisumber data ini ditentukan 

dengan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang sesuatu yang diharapkan oleh peneliti, dalam 

penelitian ini yang sudah didapat dari peneliti akan diolah nantinya untuk dijadikan 

sebagai informasi baru para pembaca. 

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti. Data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat 

kaitanya dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu jumlah informan 

kunci adalah delapan orang yang terdiri dari, pimpinan Pondok Pesantren Darul 

Huffadh, direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh, pembesar Pondok,  dan Pembina 

santri, para ustadz, dan ustadzah, di Pondok Pesantren darul Huffadh Tuju-tuju 

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.  

 

                                                           

3Arifuddin Tike, Dasar-Dasar Komunikasi, (Cet I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 2. 
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2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penulisan ini terbagi atas dua: pertama, kajian 

kepustakaan konseptual yaitu terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis 

oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul pada penelitian ini. 

Kedua, pada kajian kepustakaan dari penelitian terdahulu serta penelusuran dari hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini baik 

yang telah di terbitkan maupun yag tidak di terbitkan dalam buku atau majalah ilmiah 

lainnya beserta dokumen maupun yang terkait di dalam penulisan ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam penelitian adalah data dapat 

dipercaya kebenarannya, meliputi ruang, dapat gambaran yang jelas dan mendapat 

kesimpulan yang dapat dipahami.
4
 Untuk itu diperlukan metode dalam 

mengumpulkan data agar penelitian itu dapat dipercaya kebenarannya. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu bentuk pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan peneliti, direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat 

dikontrol kesahihannya.
5
 Pada pengumpulan data melalui cara observasi yaitu, untuk 

melihat fenomena manajemen  dakwah  di Pondok Pesantren Darul huffad Tuju-

tujuKecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

                                                           
4J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 

1998), h. 47. 

5Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, h. 52. 
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Penggunaan observasi inipun sejak awal sudah dilaksanakan oleh peneliti, 

terutama pada saat pengenalan lapangan penelitian. Penggunaan teknik wawancara 

akan memudahkan peneliti unttuk menggali informasi terkait manajemen dakwah 

KH. Lanre Said terhadap tahfidz qur’an di Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju 

Kabupaten Bone. 

2. Wawancara.  

Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari informan 

dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face).
6
 Calon peneliti 

menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan proses tanya jawab 

agar calon peneliti dengan mudah mengetahui manajemen dakwah  K.H Lanre Said 

terhadap pondok pesantren darul hufadh Tuju-tuju Kabupaten Bone. 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data utama dalam penelitian 

kualitatif, khususnya wawancara mendalam (dept interview). Para pakar penelitian 

kualitatif  mengatakan bahwa dengan wawancara dapat diketahui perasaan, persepsi, 

dan pengetahuan interview (subjek wawancara) secara intensif.
7
 Dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan 

intervivew guide atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan 

kepada pimpinan pondok, pembesar pondok dan para pembina  santri,di pondok 

pesantren Darul Huffadh di Kabupaten Bone. 

 

 

                                                           
6Bagong Suyanto & Sutiah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pedekatan, (Cet: VI 

Jakarta: Kencana 2011), h. 70. 

7Djunaedi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; Ar-

Ruzz Media, 2012), h. 175. 
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3. Dokumentasi 

  Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas darimana informasi itu 

didapatkan, calon peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang 

relevan dengan penelitian. Adapun pengumpulan secara dokumentasi yang dilakukan 

oleh calon yaitu dokumnetasi berupa foto-foto serta pihak yang memberikan 

informasi dan lokasi darimana calon peneliti mendapatkan informasi.
8
 Calon peneliti 

akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni calon peneliti melakukan 

pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan dokumen-dokumen sebagai 

data pelengkap, yang terkait dengan manajemen KH. Lanre Said di Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabuapaten Bone. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat 

penelitian, yang akan memperjelas hasil penelitian melalui dokumentasi yang berisi 

tulisan, gambar pada saat penelitian berlangsung. Calon peneliti dengan mudah 

memperjelas tentang darimana mendapatkan informasi dengan mengabadikan foto-

foto serta dokumen yang didapat di lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah calon peneliti sendiri, 

yakni calon peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.
9
 Calon peneliti sebagai instrumen 

                                                           
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 83. 

9S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 
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harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data.  Barometer keberhasilan 

suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Instrumen penunjang 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pedoman wawancara, kamera, alat 

perekam, buku catatan dan pulpen sebagai alat penunjang.
10

 Semua instrumen seperti 

cacatan hasil observasi, pedoman wawancara, hasil wawancara, alat perekam serta 

alat dokumentasi tersebut akan membantu dalam proses pengumpulan data oleh calon 

peneliti. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data adalah upaya untuk mencapai dan mengolah serta 

menata secara sistematis, melalui catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman calon peneliti tentang kasus 

yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.
11

 Data yang 

dikelolah adalah data-data hasil wawanncara observasi dokumentasi yang didapatkan 

terkait manajemen dakwah KH. Lanre Said terhadap tahfidz quran di Pondok 

Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju Kabupaten Bone.  

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan 

data faktual. Analisis data kualitatif ini merupakan upaya yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data, memilah-milah sesuatu yang dapat dikelola untuk menemukan 

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 222. 

11Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdaya Karya 

1995), h. 246. 
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apa yang penting dipelajari.
12

 Analisis data ini sangat diperlukan karena merupakan 

sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan 

dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.  

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

data faktual di lapangan. Sehingga yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang mengadakan data secara analisis data secara induktif dan 

bersifat deskriptif dengan mengungkapkan fakta (menguraikan data) yang ada di 

lapangan. Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian data kualitatif. Proses analisis data yaitu:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian.
13

 Dengan demikian, seluruh data dari hasil penelitian 

di lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana 

yang tepat untuk digunakan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data ini adalah data yang diperoleh di lapangan terkait seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan 

lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.
14

 Pada proses penyajian data 

diharapkan dapat memberikan kejelasan nama data subtantif dan mana data 

pendukung. 

                                                           
12Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, (Cet.VI; Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 247.  

13Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248. 

14Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 246. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya pada penarikan kesimpulan ini atau verifikasi dilakukan calon peneliti 

secara terus menerus selama berada di lapangan. Sejak permulaan pegumpulan data, 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan 

proposal.
15

 Sugiyono menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemuk an bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
16

Melalui bukti-bukti kuat yang mendukung, pada tahap pengumpulan 

data, termasuk data yang telah direduksi maupun data yang belum direduksi dan tidak 

menutup kemungkinan dari data yang telah kita simpulkan melahirkan saran-saran 

dari calon peneliti kepada yang diteliti demi terbentuknya suatu perbaikan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 

lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada 

dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji 

validasi dan realiabilitas. Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian yaitu: 

Keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif 

yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.  

                                                           
15Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bina Aksara, 2006), h.1. 

16Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, h. 253. 
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Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan 

benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang 

diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, 

transferability, dan confirmability ( Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji 

keabsahan data. Adapun keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagi berikut: 

1. Credibility uji 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan 

sebagai sebuah karya ilmiah. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan 

kredibilitas/keprcayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang ditemui maupun smber data yang lebih baru. 

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan peneliti dengan sumber akan 

semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, 

sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangn 

pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian 

data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah di cek kembali kelapangan 

benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelapangan 

data yang diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, 

maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan 
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baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara 

mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, 

disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan penelitian dapat 

dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu 

dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dengan cara demikian, maka penelitian akan seakin cermat dalam 

membuat laporan yang pada akhirnya, laporan yang dibuat akan semakin berkualitas. 

3. Triangulasi 

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi  dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tekhnik 

pengumpulan data, dan waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh 

peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data  

b. Triangulasi Teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data yang 

bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian data 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. 
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c. Triangulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara 

sumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. 

d. Analisis kasus negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda 

atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data 

yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-

data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, peneliti mungkin akan 

mengubah temuannya. 

e. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 

ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang 

dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjdai lebih dapat dipercaya. 

f. Mengadakan membercheck 

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yng diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan 

membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan  
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2. Transfrebility  

Transfrebility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validatas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiono, 2007:276). 

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung 

pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang 

berbeda disituasi sosial yang berbeda validitasi nilai sehingga transfer masih dapat 

dipertanggung jawabkan. 

3. Dependality 

Reliabitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa 

percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang 

dependality atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh 

orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama 

pula. Pengujian dependality dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian dengan cara auditor yang independen atau pembimbing 

yang independen mengaudit keselurh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis 

data, menlakukan uji keabsahan data, sampai pada perbuatan laporan hasil 

pengamatan. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati 
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oleh banyak orang. penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil 

penelitian merupakan fungsi hasil penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar confirmability.
17

 Validitas atau keabsahan data adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dapat dipertanggung 

jawabkan. 

                                                           
17Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D, h. 253. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Pondok Pesantren Darul Huffadh 

a. Sejarah Berdirinya 

Pondok Pesantren Darul Huffadh terletak di kampung Tuju-Tuju, Desa 

Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Pondok Pesantren Darul Huffadh 

didirikan oleh Ustaz KH. Lanre Said, pada tanggal 07 Agustus 1975 M atau 29 

Rajab 1395 H, tepat pada pukul 07: 00 WITA.  Pada mulanya, pondok pesantren 

Darul Huffadh hanya sebuah majelis untuk melaksanakan kegiatan pengajian 

biasa yang dipimpin oleh Ustaz KH. Lanre Said. Majelis tersebut terdiri dari  7 

santri yang berasal dari kampung Tuju-Tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, 

Kabupaten Bone.
1
  

Pada tanggal 11 Oktober 1993 M, lembaga pesantren yang awalnya hanya 

sebuah pengajian biasa atau dikenal dengan istilah MQWH (Majelis Qurra wal 

Huffadz) secara resmi menjadi Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren 

Darul Huffadh yang diresmikan langsung oleh Bupati Bone ke-tujuh, Kolonel A. 

M. Amir.  Untuk bangunan pesantren, mulai dibagun pada tanggal 07 Agustus 

tahun 1995, dilakukan peletakan batu pertama  pada pendirian pondok putra. 

Beberapa tahun kemudian Pondok Pesantren Darul Huffadh mengalami 

perkembangan, maka pada tanggal 07 Agustus 1997 Pondok Pesantren Darul 

Huffadh memperlebar potensi dakwahnya dengan membuka Pondok Pesantren 

Khusus Putri. 

                                                           
1
Ilham Kadir, Jejak Dakwah KH. Lanre Said, ulama pejuang dari DI/TII hingga Era 

Reformasi ( Yogyakarta Aynat Publishing 2010) h.69 
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Berawal dari  sebuah majelis, pengajian biasa menjadi cikal bakal sebuah 

Pondok Pesantren. Inisiatif  Ustaz KH. Lanre Said tidak meleset. Majelis Qurra 

wal Huffadh (MQWH), kini berubah nama menjadi Pondok Pesantren Darul 

Huffadh dan juga dikenal dengan nama Pondok Tuju-Tuju. Pembentukan asas 

MQWH menjadi sebuah Pondok Pesantren, membuat Ustaz KH. Lanre Said, 

berusaha mencetak generasi dari anak-anaknya agar mampu mengembankan 

amanah ini dengan baik.
2
 

Lembaga ini berdiri tanpa panitia, tanpa donatur, tanpa meminta-minta 

sumbangan dari masyarakat dan santri, dijamin tanpa memungut pembayaran. 

Adapun keberadaan Ustaz KH.Lanre Said di tengah-tengah para santri selama ini 

hanyalah sebagai pengawas dan Pembina semata. Demikian juga status harta 

kekayaan dan seluruh aset yang ada di pesantren tersebut dimiliki penuh Darul 

Huffadh yang akan terus diusahakan tumbuh berkembang untuk kemajuan 

Pondok dan kelancaran program serta aktivitas Pendidikan dan Pengajaran tak 

satu pun yang berhak memiliki, menguasai atau mewarisi harta dan seluruh aset 

yang dimiliki oleh Pesantren Darul Huffadh termasuk anak, saudara, dan keluarga 

Ustaz KH.Lanre Said.
3
  

b. Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huffadh 

    Gambaran tentang letak geografis lokasi penelitian berada di salah satu 

wilayah di Desa Tarasu yaitu: 

1) Sebelah Selatan: perbatasan dengan Desa Pude 

2) Sebelah Utara: perbatasan Desa Malimongeng 

3) Sebelah Barat: perbatasan Desa Lappabosse 

4) Sebelah Timur: perbatasan pelabuhan Tuju Tuju. 

                                                           
2Sabri AR (Tim Penyusun PP. Darul Huffadh). Etta Meniti di Dalam Cahaya, (Cet. I; 

CV.Bumi Intaran Yogyakarta: Daffa Publishing, 2015), h. 162. 
3
Sabri AR (Tim Penyusun PP. Darul Huffadh). Etta Meniti di Dalam Cahaya, (Cet. I; 

CV.Bumi Intaran Yogyakarta: Daffa Publishing, 2015), h. 166 
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Pondok Pesantren Darul Huffadh adalah salah satu cabang pondok 

pesantren yang terletak di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. 

c. Tujuan Berdirinya Pesantren Darul Huffadh  

Tujuan didirikannya Pondok Pesantren Darul Huffadh yaitu berusaha 

menegakkan Kalimat Allah swt., ( li’ilaaih kalimatilla)  dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Berusaha menghidupkan ajaran Alquran dan tuntunan hadist shahih 

dengan memperagakan dalam praktek hidup sehari-hari. 

2) Berusaha ikut serta membangun moral dan mencerdaskan generasi bangsa. 

3) Berusaha memberantas buta baca Alquran 

4) Berusaha mencetak hafidz dan hafidzah yang memiliki bobot kualitas 

moral spiritual, berwawasan luas, sanggup berkorban untuk agama. 

Berusaha mengangkat kaum mustadl’afiin dari anak yatim dan golongan 

fakir miskin melalui Lembaga-lembaga Pendidikan Islam.
4
 

d. Garis-garis Besar Haluan Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Garis-garis ketentuan yang harus dilalui oleh segenap santri pondok 

Pesantren Darul Huffadh adalah sebagai berikut: 

1) Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak terpikat dengan salah satu partai 

politik atau organisasi-organisasi massa lainnya. Dengan pengertian santri 

tidak dibenarkan mencampuri urusan politik hanya dibolehkan mengetahui 

serta mengamati alur perkembangan gerak politik. 

2) Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak bersandar kepada salah satu 

madzhab dengan pengertian santri tidak dibenarkan fanatik madzhab, tetapi 

diharuskan mengetahui serta mempelajari pendapat-pendapat setiap 

madzhab. 

                                                           
4Sabri AR (Tim Penyusun PP. Darul Huffadh), et.al. Etta Meniti di Dalam Cahaya, (Cet. 

I; CV.Bumi Intaran Yogyakarta: Daffa Publishing, 2015), h. 
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3) Pondok Pesantren Darul Huffadh tidak sejalan dan searah tujuan dengan 

ahli bid’ah aqidah dan ahli syi’ah. 

4) Pondok Pesantren Darul Huffadh berusaha mencari, mengetahui dan 

mengamalkan tuntunan Alquran dan Hadis Shahih. Yang telah dicontohkan 

atau digariskan oleh Rasulullah saw beserta para sahabat yang dilalui oleh 

Ahlus Sunnah di segi ibadah dan aqidah. 

5) Pondok Pesantren Darul Huffadh tetap bernaung di bawah pemerintah yang 

berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama dasar tersebut 

berada dalam kemurniannya. 

6) Santri/santriawati Pondok Pesantren Darul Huffadh percaya dan taat 

sepenuhnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh
5
. Untuk 

lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No. Pembina Guru Santri Jumlah 

1 52 12 715 779 

 

Tabel 1.1: Jumlah Pembina, Guru, Santri Putra Pondok Pesantren Darul Huffadh 

2022 

Sumber Data: Laporan pembina pondok pesantren Darul Huffadh 2022. 

2. Visi dan Misi Pesantren Darul Huffadh 

Setiap pendirian suatu lembaga, pemerintah tentu mempunyai tujuan, 

tujuan tersebut berorientasi pada kemajuan dalam mewujudkan semua impian dari 

lembaga yang bersangkutan seperti halnya di Pesantren Darul Huffadh Desa 

Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Pesantren Darul Huffadh memiliki 

tujuan yaitu untuk mewujudkan sebuah lembaga dakwah yang bermutu dan 

berkualitas sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Visi misi Pondok 

                                                           
5
Sabri AR (Tim Penyusun PP. Darul Huffadh), et.al. Etta Meniti di Dalam Cahaya, (Cet. 

I; CV.Bumi Intaran Yogyakarta: Daffa Publishing, 2015), h.148 
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Pesantren Darul Huffadh Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone 

adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

 Terwujudya pesantren unggul yang melahirkan santri hafal Alquran, 

Ridha bahwa Allah swt., Rabb, Muhammad adalah Nabi utusan Allah swt., dan 

Islam adalah ad-din serta tunduk dan patuh sebagai seorang hamba yang 

meneladani sunnah Rasulullah saw., dengan mengikuti jejak salafus-shalih. 

b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan tahfizh Alquran dan pendidikan formal 

dengan melaksanakan kurikulum departemen agama dan kurikulum diniyah 

pesantren yang dilaksanakan secara terpadu dan integral. 

2) Meningkatkan pengkaderan penghafal yang bermutu. 

3) Membimbing dan membangkitkan kesadaran serta tanggung jawab akan 

pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai Alquran dan sunnah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Melihat visi dan misi Pondok Pesantren Darul Huffadh yang didirikan oleh 

Kh. Lanre Said betul-betul dengan perencanaan yang sangat matang. Bahkan 

untuk mencari lokasi saja beliau harus berkelana selama lebih dari sepuluh 

tahun, namun akhirnya menemukan tempat yang sesuai yaitu daerah Tuju-Tuju 

ini. Bahkan konsep yang beliau persiapkan jauh-jauh hari sudah dirampungkan 

terutama hal-hal yang berhubungan dengan visi misi di atas atau peraturan dasar 

yang harus dilalui oleh setiap santri, sejak berdiri hingga sekarang.
6
 

  

                                                           
6
Sabri AR (Tim Penyusun PP. Darul Huffadh), et.al. Etta Meniti di Dalam Cahaya, (Cet. 

I; CV.Bumi Intaran Yogyakarta: Daffa Publishing, 2015), h,70 
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3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huffadh 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.2: Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Sumber Data: Laporan pembina pondok pesantren Darul Huffadh 2022.
7
 

4. Jejak dakwah KH. Lanre Said 

Tanpa ulama, manusia akan menjadi jahil dan sesat. Mereka akan mudah 

digoda oleh setan yang terdiri dari jin dan manusia dari segala penjuru. Karena 

itu, ulama adalah rahmat dan karunia Allah swt., kepada penghuni bumi ini, 

sebagai lampu dalam kegelapan dan juru bicara Allah swt., di muka bumi ini. Dari 

                                                           
7Profil Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Struktur Kepengurusan 2022 
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merekalah kesesatan dapat dihapus dari pikiran dan perbuatan umat manusia. 

Mereka ditakuti oleh setan, menjadi sumber iman, dan energi bagi pembangunan 

umat. Ulama laksana bintang-bintang di langit yang menjadi pedoman dalam 

kegelapan hidup di darat dan laut.  

Pada umumnya di Indonesia seseorang dapat dikatakan ulama atau kyai—

di daerah Sulawesi disebut panrita atau Anreguru—jika menunjukkan identitasnya 

melalui beberapa cara. Namun yang paling umum minimal ada tiga, yaitu 

berdakwah lewat ceramah agama, menulis buku, dan mengajar baik itu dengan 

sistem klasikal atau modern maupun yang konvensional dengan menggunakan 

cara halaqah, ataupun mendirikan lembaga pendidikan. Ketiga cara inilah yang 

juga dimiliki Lanre Said, yaitu: 

a. Berdakwah Melalui Ceramah Agama 

Lanre Said adalah seorang da’i yang memiliki semangat yang gigih 

disertai mobilitas yang tinggi, terutama di kala fisiknya masih mendukung. Ini 

dapat dibuktikan melalui perjalanan panjangnya berkelana dari satu daerah ke 

daerah lain. Mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), 

Sumbawa (NTB), Surabaya (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), dan selanjutnya 

kembali ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, khususnya Bone Selatan 

meliputi Kecamatan Cina, Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara, Palattae, Bontocani, 

dan Kabupaten Sinjai adalah merupakan lahan dakwah Ustaz KH. Lanre Said. 

Dalam ceramah-ceramahnya, beliau menggunakan bahasa Bugis sebagai 

bahasa pengantar utama. Jamaah yang tidak paham bahasa Bugis tentu saja 

kesulitan untuk memahami isi ceramahnya, termasuk para santri-santrinya sendiri 

yang berasal dari luar suku Bugis. Akan tetapi para santri tidak kehabisan akal. 

Mereka biasanya merekam di saat Lanre Said sedang berceramah kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  
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Isi ceramahnya, -menurut salah seorang yang juga kadang-kadang ikut 

mendampingi beliau-, biasanya tergantung kadar pemahaman agama masyarakat 

setempat (kondisioner). Jika masyarakatnya masih kental dengan budaya 

animisme dan dinamisme, maka beliau membahas tentang pemurnian aqidah. Jika 

penduduk setempat banyak yang mengamalkan bid’ah, maka materi ceramahnya 

yang berhubungan dengan bahaya bid’ah dan ancaman bagi pelakunya disertai 

cara pemberantasan bid’ah itu sendiri.  

Tetapi jika para pendengarnya dari kalangan pejabat atau dari instansi 

pemerintahan, maka pokok pembahasan ceramahnya banyak yang berhubungan 

dengan hukum-hukum, baik syariat maupun muamalat. Di antaranya, terkait 

hukum bunga bank konvensional yang sejak awal, dalam setiap Menelusuri Jalan 

Dakwah KH. Lanre Said 49 ceramah dan pendapatnya, Lanre Said secara tegas 

menyatakan haram.
8
 

b. Menulis (dakwah bil Qalam) 

Menulis merupakan salah satu kebiasaan para ulama, baik yang 

mutaqaddimin (terdahulu), maupun yang muta’akhirin (yang hidup pada zaman 

sekarang). Karena seorang guru kadang-kadang baru bisa dipahami corak 

pemikirannya ketika kita dapat membaca dan menelaah karya tulisnya. Bukan 

hanya itu, karya tulis seorang guru merupakan suatu ukuran kedalaman ilmunya, 

serta keluasan cakrawala pemikirannya.  

Memang, dakwah yang berbentuk ceramah atau pengajian biasanya 

menyedot perhatian banyak orang dengan tempo masa yang singkat. Apalagi jika 

ditambah dengan publikasi lewat media cetak maupun elektronik. Tapi metode 

yang seperti ini ibarat bom yang cepat meledak namun bekasnya hanya seketika, 

kemudian terlupakan. Karena itulah para ulama-ulama yang telah menghasilkan 

                                                           
8Ilham Kadir, Jejak Dakwah KH. Lanre Said, ulama pejuang dari DI/TII hingga Era 

Reformasi ( Yogyakarta Aynat Publishing 2010) h.47 
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karya tulis dapat hidup sepanjang zaman walaupun jasadnya telah terkubur 

ratusan tahun yang lampau. 

Bahkan karya-karya para ulama-ulama yang hidup pada abad-abad awal 

kedatangan Islam dapat dikonsumsi dengan mudah saat ini. Kandungan dan 

bentuk buku atau kitab juga dapat menandakan kemajuan dan kemunduran suatu 

peradaban. Peradaban dikatakan maju dan berkembang jika para ulama dengan 

keilmuannya dapat menghasilkan karya-karya yang berkualitas tinggi.
9
  

Namun tidak sedikit juga para ulama terdahulu menulis kitab didasari oleh 

fenomena masyarakat pada zamannya, di antaranya adalah Syekh Ibnu Taimiyah 

(1263-1328 M). Beliau menulis karya yang jumlahnya tak terhitung dengan pasti. 

Tulisan-tulisannya sebagian besar berisikan koreksi atas kesalahan-kesalahan 

pemerintah atau pun masyarakat dalam beraqidah, beribadah, dan bermuamalah 

pada masa hidupnya. 

Buku karya KH. Lanre Said yang akan kita bahas dengan singkat ini, 

dengan tidak berlebihan, mungkin tidak jauh berbeda dengan cara Ibnu Taimiyah 

memberantas takhayul, khurafat, dan bid’ah lewat tulisan pada zamannya. Buku 

yang ditulis oleh seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mata 

batin bashirah yang tajam ini adalah buku panduan dalam melaksanakan ibadah 

dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Nama bukunya, ―ADZ-DZIKRA‖. Lanre Said sendiri tidak pernah 

menerangkan baik secara bahasa maupun arti secara istilah, dalam hal ini penulis 

dapat menarik benang merah dari judul buku di atas. Mengambil makna dari 

sebuah ayat dalam Al-Qur’an surah Adz-Dzariyat/51: 55. yang berbunyi, 

―Fadzakkir fainna adz-dzikra tanfa’ul mu’minin‖.  

                                                           
9
Ilham Kadir, Jejak Dakwah KH. Lanre Said, ulama pejuang dari DI/TII hingga Era 

Reformasi ( Yogyakarta Aynat Publishing 2010) h. 48 



86 
 

Adz-Dzikra, menurut bahasa adalah peringatan. Besar kemungkinan Lanre 

Said menggunakan nama ini karena melihat fenomena masyarakat di sekitarnya 

yang terus-menerus mengamalkan takhayul, bid’ah, dan khurafat. Dan seakan-

akan hatinya tertutup untuk menerima kebenaran. Bahkan, ultimatum demi 

ultimatum yang disampaikan kepada mereka, tetap saja membangkang. Hal ini 

berlaku pada warga Tuju-Tuju Kajuara pada khususnya dan daerah Bone dan 

Sulawesi pada umumnya. Oleh karena itu sejak menetap di Tuju-Tuju, Lanre Said 

tidak pernah diundang untuk ceramah oleh warga Tuju-Tuju, lebih khususnya lagi 

setelah menerbitkan buku ini pada tahun 1975.
10

 

Dalam buku Adz-Dzikra itulah kita dapat melihat cara Lanre Said 

berdakwah. Memang terkesan tanpa basa-basi dalam pemberantasan bid’ah aqidah 

dan ibadah. Hal yang sangat langka pada zamannya untuk tidak menyebut tidak 

ada di daerah Bone, khususnya di pedalaman. Andai saja beliau menyebarkan 

ajaran dan pemahamannya di kota seperti Makassar misalnya, tentu saja tidak 

banyak kendala, karena di kota sebagian besar masyarakatnya bisa diajak 

berdialog serta sudah berpikir realistis khususnya mereka yang memiliki jenjang 

akademis yang tinggi. Hal inilah yang membuat Lanre Said jadi bulan-bulanan 

oleh pemerintah setempat, mulai dari birokratnya seperti Pak Desa dan Pak Camat 

sampai Bapak Bupati, maupun dari pihak keamanan seperti tentara dan polisi, 

sebagaimana yang kita maklumi di zaman Orde Baru. 

Buku Adz-Dzikra ditulis pada tahun 1975 dan masih menggunakan ejaan 

lama. Namun, pada edisi perdana hanya untuk kalangan sendiri. Penulisan buku 

ini tidak lepas dari saran dan jawaban atas banyaknya pertanyaan para sahabat, 

kolega, kerabat, dan tamu yang mendatangi dan menanyakan kepada beliau 

mengenai perkara-perkara agama. Khususnya yang berhubungan dengan ibadah 
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mahdhoh, seperti thaharah, shalat, dan sebagainya. Bahkan, beliau mendapat 

banyak masukan dalam hal pentingnya pedoman dan tata cara beribadah dengan 

jelas dan ringkas dalam bentuk buku.
11

 

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan para kolega, keluarga santri, 

serta perkembangan santri, Adz-Zikra akhirnya dicetak ulang sekitar 1990-an. 

Edisi kedua ini sekaligus sebagai revisi dengan ejaan yang telah disempurnakan. 

Mulai tahun tersebut, buku Adz-Zikra sudah menjadi pedoman dan pelajaran 

wajib para santri. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni mengenai 

Thaharah, Perintah Shalat, Shalat Nawafil, dan Urusan Jenazah. Adapun bagian 

kelima membahas tentang beberapa masalah. Bagian yang diberi nama "Beberapa 

Masalah" ini diklasifikasikan menjadi lima persoalan. 

Buku ini sekaligus sebagai koreksi atas materi ceramah dan pengajian 

yang pernah beliau sampaikan sejak lulus di pondok pesantren Madrasah 

Arabiyah Islamiyah, Sengkang. Pada masa itu, Lanre Said masih mengamalkan 

pelajaran yang didalaminya saat belajar di Sengkang khususnya yang berkaitan 

dengan masalah bid’ah. Namun, setelah 1962, pemahamannya tentang perkara 

bid’ah sudah sangat mendalam sehingga beliau harus meralat dan mengoreksi 

semua kekhilafan yang pernah dilakukan dan diajarkan sebelumnya.
12

 

c. Mengajar 

Selain keluar berdakwah di beberapa tempat dan menulis buku, seorang 

ulama juga biasanya tidak lepas dari dunia pendidikan. Aktivitas inilah yang tidak 

pernah terlepas pada diri Lanre Said sejak lulus dari tempat belajarnya di 

As’adiyah Sengkang, pimpinan ulama besar KH. Muhammad As’ad. Beliau 

pernah belajar di Masjidil Haram Mekah dengan paham mazhab Syafi’i. Bahkan 
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setelah menyelesaikan pendidikannya di sana, beliau langsung diangkat menjadi 

guru, walau pada dasarnya beliau sudah mengajar di kala masih berstatus sebagai 

santri di almamaternya itu.  

Menurut informasi yang penulis terima, Lanre Said mengajar di sana 

selama empat tahun dan termasuk guru yang sukses serta menjadi orang yang 

paling berpengaruh walaupun tidak menjadi pimpinan. Sebagaimana penuturan 

beliau di depan para santrinya, sewaktu beliau mengajar di Sengkang, saat itu 

Belanda sebagai bangsa penjajah sudah masuk di sana dan menawarkan bantuan 

pada sekolah dengan cara memberikan gaji para guru-gurunya. Tentu saja semua 

guru senang dan gembira karena dapat bantuan untuk meningkatkan taraf hidup 

yang kita ketahui saat itu sangat susah. 

Tapi lain halnya dengan Lanre Said, beliau sangat tidak suka bahkan 

marah sampai beliau mengeluarkan kata-kata kasar pada guru-guru waktu itu, 

dengan mengatakan, ―Kalau sampai sekolah ini menerima bantuan dari bangsa 

Belanda, saya sendiri yang lebih dulu menghancurkan sekolah ini!‖ Tentu saja 

para guru-guru terkejut dengan pernyataan Lanre Said ini. Namun mereka tidak 

bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu beliau merupakan orang yang sangat 

berpengaruh di As’adiyah. Walhasil, Belanda tidak jadi menyalurkan bantuan ke 

sekolah ini. Pelan namun pasti, walaupun tanpa bantuan dari penjajah Belanda, 

sekolah ini malah berkembang dan maju lebih pesat. Rezeki datang dari berbagai 

penjuru dan para tenaga pengajar kian merasakan perubahan tersebut.  

Selanjutnya beliau menetap di kampung asalnya, Tuju-Tuju. Sebagai 

seorang ulama, tentu saja orang setiap saat datang kepadanya untuk berguru, 

mulai dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, hingga para orang tua senantiasa 

datang belajar kepadanya, tanpa mengira waktu, karena pada saat itu Lanre Said 

hanya memiliki rumah panggung dari kayu dan beratap daun nipah. Warga atau 
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orang-orang yang ingin belajar harus bergantian. Rumah panggung yang 

umumnya terdapat di Sulawesi memiliki kolong rumah biasa dijadikan sebagai 

tempat serbaguna. Lanre Said menyulapnya menjadi ruang belajar, karena lantai 

atas yang beralas papan itu dijadikan tempat tinggal sekaligus ruang shalat.
13

 

 Dari rumah inilah selanjutnya menjelma menjadi tempat tinggal 

―Pondokan‖ para santri yang berdatangan dari jauh untuk belajar. Ada tiga pilar 

yang menjadikan sebuah tempat disebut Pondok Pesantren yaitu 1) ada santri 

yang belajar, 2) ada tempat tinggal para santri, 3) ada kyai. Maka dengan adanya 

tiga pilar pokok ini, tempat belajar tersebut dikategorikan sebagai ―Pondok 

Pesantren‖. Selanjutnya, penulis akan mengulas sedikit tentang ciri-ciri utama 

yang disebut pondok pesantren agar tidak keliru dalam memahaminya. Saat ini, 

sudah terlalu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menamakan diri 

sebagai pondok pesantren. Umumnya ciri-ciri utama sebuah pondok pesantren 

adalah: 

1) Pondok  

Dalam tradisi pesantren, pondok merupakan asrama di mana para santri 

tinggal dan belajar khususnya yang berdatangan dari tempat yang jauh di bawah 

bimbingan kyai. Biasanya pondok ini dipisahkan dengan tempat tinggal 

masyarakat sekitar oleh pagar pembatas meski ada juga tanpa pembatas. 

Bangunan pondok pada tiap pesantren berbeda-beda, baik kualitas maupun 

kelengkapannya. Ada yang didirikan atas dasar biaya kyainya, atas kegotong-

royongan para santri, dari sumbangan warga masyarakat, atau sumbangan dari 

pemerintah. Tapi dalam tradisi pesantren ada kesamaan yang umum, yaitu kyai 

yang memimpin pesantren biasanya mempunyai wewenang dan kekuasaan mutlak 

atas pembangunan dan pengelolaan pondok.  
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Setiap pesantren memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

membangun pondok. Asrama santri sangat diperlukan karena kebanyakan 

santrinya datang dari tempat yang jauh untuk menggali ilmu dengan kyai dan 

menetap di sana dalam waktu yang lama. Jika dalam sebuah pesantren terdapat 

santri laki-laki dan perempuan, pondok kediaman mereka dipisahkan. Ada pondok 

khusus laki-laki dan ada pondok khusus perempuan. Tempatnya dibuat berjauhan 

dan biasanya kedua kelompok ini dipisahkan dengan rumah keluarga kyai, masjid, 

atau ruang-ruang belajar.
14

 

2) Masjid 

Dalam struktur pesantren, masjid merupakan unsur dasar yang harus 

dimiliki pesantren karena ia merupakan tempat utama yang ideal untuk mendidik 

dan melatih para santri, khususnya dalam praktik tata cara ibadah, pengajaran 

kitab-kitab Islam klasik, kegiatan kemasyarakatan. Masjid pesantren biasanya 

dibangun berdekatan dengan kediaman kyai. 

3) Pengajaran kitab-kitab klasik 

Dalam tradisi pesantren, pengajaran kitab-kitab Islam klasik lazimnya 

memakai metode-metode berikut. (a) Metode Sorogan, yaitu metode belajar 

mengajar di mana kyai hanya menghadapi seorang santri atau sekelompok kecil 

santri yang masih dalam tingkat dasar. Tata caranya adalah seorang santri 

menyodorkan sebuah kitab di hadapan kyai, kemudian kyai membacakan 

beberapa dari kitab itu, lalu santri mengulanginya di bawah tuntunan kyai hingga 

seorang santri benar-benar paham. Jika santri sudah sampai pada level atas maka 

akan diberikan materi yang lebih tinggi. (b) Metode Wetonan, atau metode belajar 

dengan sistem ceramah, biasanya diadakan setelah salat Subuh, Magrib atau Isya, 

para santri menulis ringkasan isi ceramah seorang kyai. (c) Metode Musyawarah, 
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sistem belajar dengan bentuk diskusi, biasanya untuk santri yang pada level-level 

tertentu. Secara garis besar, santri-santri ini mendapatkan pelajaran dari kyai 

berupa: hafalan Al-Qur’an, nahwu dan shorof (tata bahasa arab dan sistem bentuk 

kata), fikih, usul fikih, akidah, akhlak, serta cabang-cabang ilmu lainnya.
15

 

4) Santri  

Jumlah santri dalam sebuah pesantren merupakan barometer atas maju 

mundurnya pesantren. Semakin banyak santri dinilai semakin maju. Pada 

umumnya santri dibagi menjadi santri mukim dan dan santri tidak mukim. Santri 

yang mukim adalah mereka yang menetap di pondok bersama-sama dengan kyai 

sedang santri tidak mukim adalah mereka yang tinggal berdekatan dengan 

pesantren namun juga ikut bersama-sama belajar dalam pesantren. Aktor atau 

pelaku seperti: kyai, santri, dan infrastruktur seperti: masjid, asrama, atau pondok, 

rumah kyai dan sebagainya, serta sarana pembelajaran seperti: tujuan, kurikulum, 

metodologi pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya adalah faktor-

faktor yang sangat signifikan dalam perkembangan pesantren. Para santri yang 

belajar dalam satu pondok biasanya memiliki solidaritas dan kekeluargaan yang 

kuat, baik sesama santri maupun antara santri dan kyai mereka.  

Situasi sosial ini berkembang di antara para santri sehingga menumbuhkan 

sistem sosial tersendiri. Di dalam pesantren para santri belajar hidup 

bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, mereka juga dituntut 

untuk dapat mentaati kyai dan meneladani kehidupannya dalam segala hal, di 

samping harus bersedia menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh kyai kyai 

dan sebagainya, serta sarana pembelajaran seperti: tujuan, kurikulum, metodologi 
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pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya adalah faktor-faktor yang 

sangat signifikan dalam perkembangan pesantren.
16

 

Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya memiliki solidaritas 

dan kekeluargaan yang kuat, baik sesama santri maupun antara santri dan kyai 

mereka. Situasi sosial ini berkembang diantara para santri sehingga 

menumbuhkan sistem sosial tersendiri. Di dalam pesantren para santri belajar 

hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, mereka juga 

dituntut untuk dapat menaati kyai dan meneladani kehidupannya dalam segala hal, 

di samping harus bersedia menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh kyai-

kyai dan sebagainya, serta sarana pembelajaran seperti: tujuan, kurikulum, 

metodologi pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya adalah faktor-

faktor yang sangat signifikan dalam perkembangan pesantren.
17

 

B. Perencanaan Dakwah KH.Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

  Pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

yang berada di Kajuara sama seperti sekolah formal yang lainnya. Pondok 

Pesantren ini menerapkan manajemen yang baku. Segala hal yang berkaitan 

penetapan dari anggaran dasar rumah tangga dari pondok pesantren dan 

pengelolaannya yang jelas. Sejak awal (pertama) pendirian Pondok Pesantren ini 

di bawah pimpinan Ustadz Lanre Said sampai Ustadz Sa’ad Said saat ini memiliki 

susunan organisasi yang sangat begitu jelas. Adapun susunan dari struktur 

organisasi Pondok Pesantren terdiri dari unsur pimpinan utama pondok pesantren, 

direktur pesantren, dewan guru, sekretaris dan administrasi, Kuliyatul Mua’limin 

Al-Islamiyah (KMI), Staf pembantu pengasuhan santri (SPPS ), Majelis Tahfizul 
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Qur’an (MTQ), Organisasi Santri Darul Huffadh (OSDHA). Pondok Pesanten ini 

dalam pegelolaan manajemen pondok tidak menerapkan gabungan, akan tetapi 

pondok menerapkan sistem ganda dimana pondok putri memiliki tanggung jawab 

68 sendiri dalam pengelolaanya. Sementara untuk pondok putra sendiri juga 

memiliki tanggung jawab tersendiri. Dalam proses manajemen pondok, bukan 

hanya pimpinan saja yang bergerak, akan tetapi seluruh stakeholder yang ada 

dipondok pesantren ikut serta. Semua ini dapat dilihat dari tugas masing masing 

pihak di antaranya adalah 

Perencanaan (takhhthith) merupakan starting point dari aktivitas dari 

manajerial karena bagaimanapun sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap 

membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal 

bagi sebuah kegiatan dalam bentuk hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil 

yang optimal, Alasannya, bahwa tanpa adanya rencana tidak ada dasar untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan. 

Jadi, perencanaan memiliki peran dan sangat signifikan karena ia merupakan 

dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya. Oleh karena itu, agar 

proses dakwah memperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu 

merupakan sebuah keharusan.
18

 

Lebih lanjut direktur pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

mengatakan bahwa dalam hal kurikulum pondok pesantren menggunakan dua 

model kurikulum, yaitu yang berasal dari pemerintah kementrian agama dan juga 

kurikulum khusus dari pondok dan juga terdapat jadwal agenda atau jadwal 79 

insidental paten yang sudah dilaksanakan sejak awal didirikan pondok pesantren 

hingga saat itni, kemudian terdapat pula jadwal kegiatan pondok diluar dari 
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kurikulum sekolah. Hal inipun senada dengan apa yang diungkapkan oleh bagian 

kurikulum bahwasanya: 

 ―Untuk pelaksanaan dari pada jadwal yang ada untuk meningkatkan mutu 

pendidikan berbasis madrasah di pondok pesantren Darul Huffadh TujuTuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, maka pembelajaran yang ada akan 

diajarkan oleh guru-guru profesional dibindangnya masingmasing. Khusus 

pelajaran agama dan berbahasa Arab akan diajarkan oleh guru-guru yang berasal 

dari pondok sendiri dan untuk pelajaran umum akan diajarkan oleh guru yang 

berasal dari luar pondok pesantren.‖ 

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara terkait tentang perencanaan dakwah 

di Pondok Pesantren Darul Huffadh yang dilakukan oleh KH. Lanre Said antara 

lain sebagai berikut :  

 

Tabel 1. 3 

Jadwal Kegiatan dari Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone 

No. Jam Kegiatan Harian Pondok Jam Kegiatan Harian Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone  

1 03.30 – 05.15 Bangun Tidur, Shalat Tahajjud. membaca AlQur'an 

untuk persiapan menghadapkan hafalannya 

2 05.15 – 06.00 Salat subuh berjamaah dan menghadapkan hafalanya 

3 06.30 – 07.30 Pemberian kosa kata oleh penggerak bahasa 

4 06.30 – 07.30 Persiapan masuk kelas KMI  

5 07.30 – 08.30 Mengulang hafalan Al-Quran 

6 09.00 – 12.15 Masuk kelas KMI 

7 12.15 – 13.30 Makan siang salat duhur 

8 13.30 – 15.30 Masuk kelas belajar siang 

9 15.30 – 16.30 Salat asar membaca Al-Quran 

10 16.30 – 17.30 Persaipan salat magrib 
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11 17.30 – 18.30 Membaca Al-Quran Tahsinul Qiro’ah salat maghrib 

12 18.30 – 20.00 Makan malam membaca Al-Quran Salat Isyah 

13 20.00 – 21.00 Membaca Al-Quran  

14 21.00 – 22.00 Belajar malam 

15 22.00 – 03.30 Istirahat  

Seperti yang kita lihat tabel di atas, bahwa dalam hal kurikulum Pondok 

Pesantren Darul Huffadh menggunakan dua model kurikulum, yaitu berasal dari 

pemerintah kementrian agama dan juga kurikulum khusus dari Pondok dan juga 

terdapat jadwal agenda atau jadwal insidental paten yang sudah dilaksanakan 

sejak awal didirikan Pondok Pesantren Darul Huffadh hingga saat ini, kemudian 

terdapat pula jadwal kegiatan Pondok diluar dari kurikulum sekolah. Untuk 

pelaksanaan dari pada jadwal yang ada untuk meningkatkan dalam manajemen 

dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju Kecamatan Kajuara 

kabupaten Bone, maka segala kegiatan akan dibina oleh Pembina yang 

profesional dibidangnya masing-masing, seperti kegiatan tahfidz, kegitan tabliq, 

atau peraktek ceramah dipandu langsung dari pembina yang bersal dari Pondok 

sendiri. 

 

Tabel 1. 3 

Jadwal Agenda dan Kegiatan Insidetal dari Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

 

n

No 

Hari/Waktu Kegiatan Jadwal Program/Program Insidental Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

1 Hari rabu -Olah raga dan pembersihan umum bagi santri mustawa 

 - Pemberian asalib/kosa kata bahasa Arab dan Inggris 

oleh penggerak bahasa. 

 - Evaluasi guru mata pelajaran/pendamping 

2 Hari Kamis Latihan Pidato tiga bahasa, yaitu : Bahasa Arab, Bahasa 

Inggris, Bahasa Indonesia 

 - Evaluasi kegiatan Tahfidz oleh para pembina 

 - Belajar dan mengajar oleh dewan guru. 
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 - Kepustakaan ( putri) 

3 Hari Jumat - Muhadatsah/pekan bahasa  

- Olah raga lari pagi Siswa/siswi KMI 

- Kerjabakti Pembersihan umum sekitar pondok 

pesantren  

- Kontrol disiplin  

–Keputrian dan kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan 

untuk santri putri 

4 Hari Ahad/Minggu -Untuk santri putra melakukan latihan pencak silat di 

lapangan pondok 

5 Setiap tanggal 1 Juni Dilakukan kegiatan pendaftaran santri/santriwati KMI 

baru 

6 Setiap tanggal 7 Agustus Kegiatan Pelulusan/penamatan dan wisuda 

santri/santriwati Tahfidh dan KMI 

7 Setiap tanggal 20 Agustus - Penutupan penerimaan santri KMI baru. 

 

Sementara untuk  jadwal program Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

tuju Kecamtan Kajuara Kabupaten Bone, program yang paten dilaksanakan di 

Pondok Pesantren ini, santri akan diberikan  pelalatihan ceramah, atau tabliq 

dengan menggunakan tiga bahasa, yaitu: bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa 

Indonesia. Serta disetiap pecan direktur akan melakukan evaluasi terhadap guru 

dan pendamping Pembina santri asrama. Pada setiap santri akan diberikan kosa 

kata bahasa Arab dan bahasa ninggris oleh penggerak bahasa, penerimaan 

pendaftaran santri, santriwati KMI baru, pelulusan atau penamatan kesyukuran 

dan wusuda santri, santriwati tahfidzhdan KMI, penutupan penerimaan  santri 

KMI baru. 

1. Perencanaan tahfidz Quran 

Perencanaan kegiatan tahfidz quran, KH. Lanre Said selaku pimpinan 

Pondok Pesantren Darul Huffadh memiliki tujuan dalam perencanaan tahfidz 

yaitu menjadikan santri sebagai generasi quran yang tidak hanya membaca dan 

menghafal quran setiap hari, tetapi juga memahami mengamalkan quran, 

kemudian  di dalam perencanaan ini pimpinan mengkaji realiatas atau kondisi 
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para santri, dan menentukan metode yaitu metode pada tahap awal para santri 

diharuskan untuk menghafal Al-Qur’an dengan mengikuti metode sorogan atau 

dalam bahasa Bugis Mangolo, (santri diwajibkan menyetor hafalan Al-Qur’annya 

setiap hari minimal dua kali, yaitu pagi dan petang. Pagi untuk menambah 

hafalan, sedangkan untuk petang atau malam untuk mengulangi hafalan takrir). 

Setiap santri diwajibkan menghadap satu persatu, agar dapat dikoreksi bacaan dan 

hafalannya pada hari dilakukan setiap selesai shalat Shubuh, dan pada waktu 

petang biasanya setelah salat Asar. Kemudian di dalam perencanan ini 

membentuk tim yang akan melaksanakan kegiatan tahfidz ini yaitu organisasi 

Darul Huffadh (osdah), dimana bagian yang mengurus tahfidz quran yang terdiri 

dari ustadz maka bagian inilah yang bertugas mengontrol jalannya aktivitas 

tahfidz di pondok, dan mempertanggungjawabkan sesui amanah yang diberikan 

pada bidang masing-masing sehingga santri terjamin secara keseluruhan 

mengikuti disiplin tahfidz, lalu ditahapan terakhir ini dalam perencanaan tahfidz 

yaitu dilakukan evaluasi setiap hari kamis yang disebut kamisan.
19

 

Dari hasil wawanacara diatas dapat dipahami bahwa perencanaan thafidz  

Adalah sebuah perencanaan yang matang maka kemungkinan-kemungkinan yang 

tidak diinginkan ketika dakwah berlangsung dapat diminimalisir. Karena 

manajmen dakwah yang produktif merupakan prasyarat bagi setiap organisasi 

dakwah untuk mewujudkan tujuan yang optimal. Dalam kerangka ini, maka 

perencanaan dakwah yang matang harus memerhatikan system 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, sehingga aktivitas dakwah 

dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Dalam istilah manajemen, perencanaan memerlukan akuntabilitas, kinerja 

pada pelaku dakwah. Asas ini menentukan, bahwa setiap kegiatan operasional 

                                                           
19Mustari Gafar, (47 tahun), Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Wawancara di 

Pondok Pesantren 25 Oktober 2022 
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organisasi dakwah dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik 

secara moral maupun institusional pada masyarakat.  

Ustadz Safaruddin, selaku pembesar pondok bagaian bahasa mengatakan 

perencanaan tahfidz merupakan salah satu bentuk dakwah dimana perencanaan 

tahfidz ini meliputi beberapa tahapan-tahapan yang pertama yaitu perencanaan 

tahfidz atau bentuk dakwah ini memiliki visi melahirkan santri hafal Alquran, 

Ridha bahwa Allah swt., Rabb, Muhammad adalah Nabi utusan Allah swt. bagi 

santri, dimana santri diwajibkan untuk menghafal alquran setiap hari dan 

menyetor hafalan setelah salat subuh. Kemudian perencanaan pelantikan pengurus 

tahfidz, setiap tahun.  

Menentukan  metode dakwah atau metode tahfidz, dikelompokkan 

menjadi dua kelompok yang pertama non khataman yaitu santri yang belum 

mengkhatamkan quran dimana santri ini di tuntut untuk menghadapkan 

hafalannya setiap hari sampai tiga puluh juz.
20

 Kemudian yang kedua yaitu santri 

intensif dimana santri yang sudah mengkhatamkan quran dengan tiga puluh juz. 

Kelompok santri ini dituntut untuk mengulangi kembali hafalannya(murojaah) 

dari juz pertama dengan peraturan wajib manggolo (menghadapkan hafalan) satu 

lembar setiap hari, apabila telah menghadapkan hafalan dari satu juz maka santri 

ini dituntut untuk menghadapkan lima lembar sekali duduk menghafal dan apabila 

hafalnnya sampai satu juz maka santri dituntut untuk menghadapkan satu juz satu 

kaliduduk , kemudian simaan di mesjid, dan apabila telah memaksimalkan lima 

juz maka santri intensif ini wajib mensimaakan lima juz satu kali duduk begitupun 

ketika hafalannya bertambah lima juz. 

Amirun Mujahidin, sebagai pembina tahfidz  mengatakan bahwa proses 

perencanaan tahfidz ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahapan yaitu 

                                                           
20Safaruddin, (28 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, 

Wawancara 25 Oktober 2022 
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meyepakati visi yang jelas seperti didalam perencanan tahfidz melahirkan 

generasi penghafal quran dan cinta kepada sunah Nabi, dan mengamalkan quran 

dan hadist Nabi Muhammad Saw. Menetapkan sasaran dan kondisi sasaran 

dakwah yaitu seluruh Santri, menetapkan metode dalam dakwah atau metode 

tahfidz, membentuk tim pelaksana dakwah atau pelaksana  tahfidz menetapkan 

waktu dan tempat yaitu di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju dan 

evaluasi tahfidz. 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perencanaan tahfidz 

quran tidak lepas dari beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan yaitu menentukan apa visi,dan tujuannya, menentukan sasaran 

,menentukan sarana prasarana atau media dakwah seerta peronel dai yang akan 

diterjungkan dan menentukan metode yang akan dilakukan. Pada tataran ini 

manajer dakwah berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan 

organisasi secara periodik. Pertangungjawaban ini merupakan akumulasi dari 

keseluruhan dari pelaksanaan tugas-tugas umum organisasi dakwah dan 

pengembangannya. Organisasi dakwah harus senantiasa mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 

perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini 

dimaksudkan: 

a.  Disampaikan kepada manajer dakwah serta bagian lain. 

b.  Dilakukan oleh system, akuntabilitas dan masa pertaggungjawaban yang harus 

dilaksanakan secara periodik dan melembaga. 

Dengan demikian maka perencanaan merupakan sebuah proses 

pemantauan kemajuan dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Adapun 

manfaat perencanaan yaitu sebagai berikut: 
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a. Dapat memberikan batasan tujuan (sasaran dan target dakwah) sehingga 

mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. 

b. Menghindari penggunaan secara sporadis, sumber daya insani dan menghindari 

pola benturan diantara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. 

c. Dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan 

merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah 

d.  Merupakan usaha untuk menyiapkan kadar dai  dan mengenal fasilitasi, 

potensi, dan kemampuan santri sebegai objek dakwah. 

seluruh santri yang ada di Pondok diwajibkan menghafal alquran 

begitupun juga dengan santri senior (pengabdian) namun tidak dipungkiri bahwa 

ketika penerimaan santri baru, pondok juga menerima santri yang masih buta 

huruf hijaiyyah, dan pondok bekerja keras dalam pembinaan agar dapat membaca 

alquran seperti santri lainnya dan menghafal alquran dengan baik dan benar, 

didalam perencanaan tentunya ada sasaran visi misi yang kita ingin capai adapun 

visi  misi dalam kegiatan tahfidz ini adalah ―menjadikan santri generasi qur’ani 

tidak hanya membaca dan menghafal alquran tapi juga memahami dan 

mengamalkan alquran‖ dan misi ―mewajibkan santri untuk menghafal alquran 

setiap hari dan menghadapkannya‖.
21

 

Jadi dapat dipahami bahwa perencanaan tahfidz quran yang dilakukan di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh mewajibkan semua santri baik santri baru 

maupun santri lama untuk menghafal alquran dengan baik dan benar, bukan hanya 

menghafal alquran tetapi kita diajarkan untuk memahami dan mengamalkan 

alquran. Sebagai persyaratan untuk pengambilan ijazah santri diwajibkan 

mengkhatam alquran 30 Juz.   

                                                           
21Amirun Mujahidin, (19 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, 

Wawancara 25 Oktober 2022 
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Abd Wahid, selaku pembina alumni, mengatakan bahwa perencanaan 

tahfidz merupakan kegiatan yang lebih memfokuskan pada bidang hafalan alquran 

dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, dan sesuai visi perencanaan 

tahfidz, memhami kondisi objek dakwah sebelum kegiatan tahfidz dilaksanakan, 

pelasana dakwah atau  pembina tahfidz menyediakan buku Tasmi atau buku 

setoran hafalan yang dilakukan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu dan 

ahad pada pagi hari setelah salat subuh. Bagi santri yang tidak menyetorkan 

hafalan akan dikenakan sanksi oleh pembina tahfidz.
22

 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan tahfidz alquran 

dilaksanakan pada hari senin, selasa, rabu, kamis, sabtu dan ahad setelah salat 

subuh. Pembina diwajibkan untuk menyediakan buku tasmi sebelum 

melaksanakan penyetoran hafalan santri-santri. Santri yang tidak melakukan 

penyetoran hafalan akan dikenakan sanksi berupa dicukur sampai botak. 

Perencanaan dalam dakwah Islam bukan merupakan sesuatu yang baru, 

tetapi aktivitas dakwah di era modern membutuhkan sebuah perencanaan yang 

baik dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang 

dakwah selanjutnya. Secara general tugas dari perencanaan yang paling utama 

adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai serta pembagiannya menjadi 

sasaran-sasaran yang bersifat temporal dan sektoral serta menentukan skala 

prioritas pelaksanaanya, dengan begitu dapat menjamin secara maksimal tidak 

adanya sebuah pengabaian tugas tertentu atau hal-hal lainnya yang tak kalah 

pentingnya. Perencanaan kegiatan  tahfidz alquran di pondok pesantren Darul 

Huffadh dilakukan untuk mengurangi buta huruf bacaan quran, dan melahirkan 

generasi hafidz dan hafidzah serta mengembalikan haluan hidup umat kembali 

kepada alquran dan hadis. 

                                                           
22Abd. Wahid, (27 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh, wawancara 25 

Oktober 2022 
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Ustadz Mustari Gafar sebagai Direktur pondok Pesantren Darul Huffadh 

mengatakan bahwa perencanaan tahfidz quran dilaksanakan di Masjid pondok 

pesantren Darul Huffadh dan semua santri diwajibkan untuk membaca dan 

menghafal alquran serta memahami hadis-hadis pilihan,  mempersiapakan para 

ustadz pilihan yang sudah diseleksi atau pembentukan tim Pembina dalam 

pelaksanaan tahfidz, dan menentukan arah dan tujuan tahfidz. Pimpinan dan 

pembina berupaya bekerja sama untuk meningkatkan kecerdasan santri baik 

mengenai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum dengan memperhatikan 

beberpa tahapan didalam perencanaan tahfidz,.
23

  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perencanan 

tahfidz santri diwajibkan untuk menghafal dan menyetor hafalan kepada pembina 

tahfidz, bagi santri yang tidak menyetor hafalan akan dikenakan sanksi. Upaya 

yang dilakukan oleh pimpinan dan pembina untuk meningkatkan kecerdasan 

santri baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum pembina 

memberikan waktu untuk menghafal dan waktu untuk belajar.Mengajarkan 

membaca, dan menghafal alquran  merupakan salah satu bentuk dakwah yang bisa 

menenangkan hati dan pikiran bagi pembacanya, dengan membaca alquran 

seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala bukan hanya 

bagi orang yang membacanya akan tetapi bagi orang yang sedang mendengarkan 

juga dapat pahala, inilah keistimewaan  yang didapatkan bagi orang yang 

senantiasa berinteraksi alquran dengan membacanya dan mentadabburinya, serta 

menghafalnya. 

 

2. Perencanaan  Muhadharah. 

                                                           
23Mustari Gafar, (47 tahun), Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, 

Wawancara, 08 Oktober 2022. 
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Muhadhara merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengajrakan 

santri untuk berdakwah, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Dalam 

Islam selruh umat muslim mempunyai kewajiban untuk berdakwah salah satunya 

yaitu muhadharah, menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui lisan oleh akrena 

itu diperlukan kemampuan yang optimal. Perencanaan dakwah, para dai harus 

menyusun sasaran-sasaran mad’u yang akan didakwahi. Sebagai fungsi 

pengendaliannya maka para dai memperbandikan kinerja actual dengan sasaran-

sasaran tersebut, mengidentifikasi setiap penyimpangan yang penting, dan 

mengambil tindakan koreksi yang perlu, selanjutnya, tanpa ada perencanaan tidak 

akan ada system pengendalian dakwah. Perencanaan muhadarah merupakan 

adalah untuk melatih santri berceramah, berpidato dan khutbah, yang wajib diikuti 

oleh semua santri di Pondok Pesantren Darul Huffadh.  

Adapun perencanaan muhadarah ini bertujuan untuk menanamkan rasa 

percaya diri kepada santri dan melatih santri dalam hal public speaking 

memantapkan jiwa santri untuk bisa berbicara di depan umum dengan melalu 

berpidato, cermah, dan khutbah.  Secara garis besar ada dua kelompok yaitu santri 

yang sudah punya dasar (dari pondok/dari sekolah ) dan santri yang sama sekali 

belum punya pengalaman dalam hal muhadarah. 

Ainurrofiq sebagai pembina muhadarah mengatakan bahwa adapun tujuan 

perencanaan kegiatan muhadarah yaitu mengajarkan atau mengarahkan kepada 

santri bagaimana cara berceramah, berpidato dan khutbah, dengan menggunakan 

tiga bahasa yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dan 

menanamkan rasa percaya diri kepada santri dan melatih santri dalam public 

speaking untuk memantapkan jiwa santri dalam berbicara di depan umum. 

Memahami situasi dan kondisi sebagai objek dakwah yaitu seluruh santri, di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh, Membentuk tim pendakwah yang akan terjung 
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langsung dalam proses dakwah, merencanakan metode muhadarah, dengan cara 

membentuk kelompok.   

Program kegiatan muhadarah dilaksanakan di Masjid pondok pesantren 

Darul Huffadh dan pembina membagi kelompok muhadarah  menjadi dua 

kelompok yang pertama santri yang mempunyai pengalaman (berasal dari 

pondok) dan yang kedua santri yang belum mempunyai pengalaman (berasal dari 

sekolah  umum) yang beranggotakan 20 orang dalam satu kelompok.
24

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan muhadarah bertujuan 

untuk membina santri dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan tiga 

bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk melatih 

santri dalam public speaking dengan bertujuan memantapkan jiwa santri berbicara 

di depan umum, dan juga di dalam perencanaan ini tidak lepas dari bagimana 

pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh memperhatikan siapa yang akan 

bertanggung jawab melaksanakan perencanan muhadarah dalam hal ini 

mempersiapkan tim dai atau membentuk sebuah kelompok yang akan terjung 

langsung dalam proses pelaksanaan muhadarah yaitu pengurus organisasi Darul 

Huffadh dan menetapakan objek perencanaan muhadarah yaitu seluruh santri dan 

menentukan waktu dan tepat yaitu pada malam kamis dan hari kamis. 

Ustad Safaruddin mengatakan bahwa perencanaan   muhadarah dilakukan 

dengan musyawarah merencanakan  dan menetukan arah tujuan seperti apa yang 

kita ingin capai dalam  muhadarah, menentukan siapa yang akan diterjungkan 

langsung yaitu organisasi Darul Huffadh yang disebut (OSDHA) organisasi ini 

bertugas sebagai subyek dakwah dalam proses muhadarah, lalu menetukan objek 

muhadarah yaitu seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Huffadh, 

                                                           
24Ainurrofiq, (19 tahun), Pembina Muhadarah, wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 02 Oktober 2022. 
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kemuian menentukan tempat dan waktu pelaksanaan muhadarah yaitu di Mesjid 

Pondok Pesantren Darul Huffadh.
25

 

Ahmad Muharrar mengatakan bahwa perencanaan muhadarah mewajibkan 

santri untuk mengikuti seluruh santri tanpa terkecuali, yang bertujuan sebagai 

wadah dan sarana pembelajaran untuk membentuk pribadi yang mumpuni, dan 

percaya diri dalam menyampikan sebuah pesan-pesan dakwah. Kemudian 

menentukan tempat dan waktu kegiatan muhadarah, menentukan metode dalam 

proses muhadarah, mempersiapkan dai yang akan terjungkan langsung dalam 

pelaksanaan dakwah dan melakukan evaluasi. Proses perencanan ini diharapkan 

semua santri menyimak materi ceramah yang disampaikan oleh santri yang 

mendapat giliran untuk berceramah dan  bahkan mereka diwajibkan menulis 

materi-materi yang disampaikan oleh santri lainnya untuk membuat suatu 

program kerja seperti membuat teks ceramah, pidato, khutbah dalam tiga bahasa 

yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab dan  bahasa Inggris. Santri dituntut untuk 

memahami alquran dan kitab gundul yang bertujuan untuk mengasa bakat dan 

minat santri
26

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan Ahmad Ghalwusy 

dalam kitabnya al Dakwah al Islamiyah mengatakan bahwa Dakwah ialah 

penyampaian pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan 

berbagai metode dan media yang sesuai dengan situasi dan kondisi para penerima 

pesan dakwah (khalayak) Berdasarkan hal diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

manajerial (al-idariyyah) dalam dakwah merupakan sebuah aktivitas kelompok 

dakwah yang berusaha mewujudkan tujuan melalui pengumpulan sumber daya 

dakwah dan segala bentuk fasilitas, dan orientasi serta pemanfaatan sumber daya 

                                                           
25Safaruddin, (28 tahun), Pembina Muhadarah, wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 02 Oktober 2022 
26Ahmad Muharrar, (22 tahun), Pembina, wawancara di Pesantren Darul Huffadh tuju-

tuju, 02 Oktober 2022 
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secara optimal. Sedangkan defenisi aktivitas manajerial (amaliah idariyah) adalah 

meliputi perencanaan, strategis, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan 

orientasi, dan pengawasan.  mengajarkan santri bagaimana cara menyampaikan 

ceramah, pidato dan khutbah dengan baik, melalui tiga bahasa yaitu bahasa 

Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pembina juga mengajarkan 

bagaimana menanamkan percaya diri seorang santri, mengajarkan public speaking 

yang bertujuan untuk mengasah ilmu yang didapatkan dalam kegiatan muhadarah 

dan berani berbicara di depan umum. 

3. Perencanaan  kesyukuran 

Sesunggyhnya perencanaan juga merupakan sebuah proses untuk mengkaji 

apa yang hendak dikerjkan di masa yang akan datang. Komponen perencanaan 

adalah: ide, penentuan aksi, dan waktu. Waktu di sini, bias dalam jangka pendek 

(short planning) dan jangka panjang (long planning). Perlu ditegaskan, bahwa 

perencanaan berbeda dengan perkiraan (forecasting/prediction/projection). 

Karena sebuah prediksi itu, hanya merupakan sebuah ramalan di masa yang akan 

dating yang sifatnya tidak proaktif. Perencanaan kesyukuran pondok pesantren 

Darul Huffadh merupakan evaluasi pembelajaran dalam hal akademisi. Adanya 

kegiatan kesyukuran pembina menjadikan sebuah prioritas pondok selama ini 

yang bergerak dan berusaha untuk mendidik santri-santri yang ada, dengan 

menampilkan wisudawan dan khotimin untuk menunjukkan bahwa dalam waktu 

setahun pondok berusaha mendidik para santri menuju kesuksesan dunia dan 

akhirat.  

 Ustadzah Sa’diah Said mengatakan bahwa perencanaan kesyukuran 

dilakukan dalam satu kali setahun yaitu pada tanggal 7 Agustus setiap tahunnya 

sesuai dengan awal berdirinya Pondok Pesantren Darul Huffadh dengan 

menampilkan wisudawan dan khataman. Tujuan perencanaan dilaksanakannya 
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kegiatan kesyukuran adalah sebagai rasa syukur dan bentuk silaturahmi antara 

orang tua santri dengan pembina santri, atau para santri dan ustadz. Perencanaan  

kesyukuran dilakukan dengan cara mengundang para wali santri para pemerintah 

tokoh-tokoh agama, dan masyarakat, bahwa santri yang sudah berhasil 

mengkhatamkan alquran akan di tampilkan dan di umumkan di tengah-tengah 

para tamu undangan yang hadir, dan santri akan diberikan sebuah sertifikat 

sebagai bentuk penghargaan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh. 

kemudian ditahap selanjutnya menentukan sasaran, pembentukan panitia yang 

dibentuk langsung oleh pimpinan, menetapkan tempat dan waktu kesyukuran.
27

 

Ustadz Safaruddin menjelaskan bahwa perencanaan kegiatan kesyukuran 

ini adalah untuk mengkhatamkan para santri dan wisudawan setiap tanggal 07 

Agustus dengan dibarengi hari jadi Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 

dengan mengundang pemerintah, orang tua santri dan alumni pondok.
28

 

Dari penjelasan dia atas dapat dipahami bahwa perencanaan kesyukuran 

Perencanaan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah takhthith. Perencanaan 

dalam dakwah islam seperti perencanaan kesyukuran bukan merupakan sesuatu 

yang baru, tetapi aktivitas dakwah di era modern membutuhkan sebuah 

perencanaan yang baik dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum 

melangkah pada jenjang dakwah selanjutnya. Secara garis besar perencanan 

kesyukuran diatas tugas dari perencanaan yang paling utama adalah menentukan 

tujuan perencanaan yaitu sebagai bentuk rasa syukur dan silaturahim, menentuka 

metode, yaitu dengan cara mengundang para tokoh-tokoh mansyarkat, agama, dan 

pemerintah, menentukan temapat dan waktu mempersiapkan personil dengan 

membentuk panitia dalam pelaksanaan dakwah, menentukan sasaran yang ingin 

                                                           
27Sa’Diah Said, (41 tahun), direktris  wawancara di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju 05 oktober 2022 
28

Safaruddin, (28 tahun), Pembina Muhadarah, wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 02 Oktober 2022 
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dicapai serta pembagiannya menjadi sasaran-sasaran yang bersiafat temporal dan 

sektoral serta menentukan skala prioritas pelaksanaanya, dengan begitu dapat 

menjamin secara maksimal tidak adanya sebuah pengabaian tugas tertentu atau 

hal-hal lainnya yang tak kalah pentingnya.   

C. Pelaksanaan  Dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 

 Pelaksanaan dakwah yang dilakukan untuk menumbuhkan situasi secara 

langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang 

kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan 

merupakan arahan, petunjuk, dan bimbingan dari pemimpin, pemimpin sebagai 

peran utama dalam proses pelaksanaan untuk melibatkan semua staf yang di 

dalam organisasi tersebut. Agar semua arahan yang diberikan oleh seorang 

pemimpin dapat menghasilkan pekerjaan bagus. Perlu disadari bahwa kunci dari 

pelaksanaan adalah komunikasi yang efektif.  

 Adapun pelaksanaan dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-tuju sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tahfidz. 

Pelaksanaan tahfidz atau menghafal Alquran adalah aktifitas inti yang 

dijalankan oleh Pondok Pesantren Darul Huffadh. Seluruh santri setiap saat 

dihadapkan oleh kalam ilahi untuk dihafal secara keseluruhan 30 juz, dibawah 

bimbingan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh. 

Amirul Mujahidin mengatakan bahwa pelaksanaan tahfidz dilakukan 

dengan membagi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki pembina 

yang bertugas untuk memberi motivasi dan membimbing santri dalam menghafal 

dan menyetor hafalan kepada masing-masing pembina kemudian melakukan 

pengontrolan pembinaan setiap waktu baik dalam aktifitas pelaksanaan tahfidz 
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maupun maupun pelaksanaan aktifitas yang lainnya, melakukan komunikasi 

antara pimpinan dakwah, pemberian motivasi dengan para anggota sebagai 

pelaksana tahfidz, melakukan rapat antara pimpinan dakwah dengan seluruh 

penggerak atau pelaksana tahfidz pada  setiap hari kamis.
29

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan Tahfidz di 

bimbing oleh para pembina yang telah dibagi dalam masing-masing kelompok 

dengan bertugas memberi motivasi kepada santri dan membimbing santri dalam 

menghafal. Penyetoran hafalan dilakukan setelah  shalat subuh kepada pembina. 

Memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggotanya, ini 

merupakan prinsip yang mendasar dari sebuah bimbingan, dimana diharapkan 

para pemimpin dan Pembina  tahfidz memiliki perhatian yang sungguh-sungguh 

mengenai perkembangan pribadi serta kemajuan para santri dalam proses 

menghafal alquran. Pimpinan dakwah melakukan pemberian motivasi kepada 

seluruh Pembina tahfidz. 

Pemberian motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin 

dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian,sehingga 

para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk 

mencapai tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan.Dengan demikian, 

motivasi merupakan dinamisator bagi para elemen dakwah yang secara ikhlas 

dapat merasakan, bahwa pekerjaan itu adalah kewajiban yang arus dilaksanakan. 

Dengan kata lain, bahwa motivasi adalah memberikan semangat atau dorongan 

kepada para pekerja untuk mencapai tujuan bersama dengan cara memenuhi 

kebutuhan dan harapan mereka serta memberikan sebuah penghargaan (reward) 

Abd. Wahid mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tahfidz dilakukan 

setiap waktu dan dimana saja selagi masih berada di area pondok. Metode 

                                                           
29Amirul Mujahidin, (19 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh wawancara 

di pondok pesantren darrul Huffadh 25 oktober 2022 
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pelaksanaan kegiatan tahfidz yang pertama metode tahfidz yaitu menghafal ayat 

perayat yang dilakukan secara terus menerus sampai selesai 30 Juz, kedua metode 

takrir yaitu mengulang-ulang hafalan. Kemudian apabila ada santri yang 

melanggar atau tidak melakukan penyetoran hafalan maka santri  diberikan 

hukuman atau sanksi berupa cukur botak. 
30

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa proses penghafalan dilakukan 

setiap waktu dengan menggunakan metode tahfidz yaitu menghafal ayat perayat 

dilakukan terus menerus sampai selesai 30 Juz, kedua metode takrir yaitu 

mengulang-ulang hafalan dengan maksud agar santri lebih cepat dalam 

hafalannya. Selanjutnya apabila santri yang  melakukan pelanggaran maka santri  

dicukur sampai botak, sehingga Pembina dan santri-santri yang lain bisa mudah 

mengetahui bagi santri yang telah melanggar, ini salah satu bentuk tindakan 

Pembina  dalam pelaksanaan tahfidz guna untuk memberikan efek jerah bagi  

santri yang melakukan pelanggaran. Hersey dan Blancardh mengemukakan bahwa 

actuating atau motivating adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara 

langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang 

kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
31

 

Pelaksanaan kegiatan tahfidz dapat disimpulkan  hasil wawancara kedua 

informan yaitu  ustadz Amirul Mujahidin dan ustadz Abd Wahid bahwa 

pelaksanaan tahfidz di bagi menjadi beberapa kelompok, di setiap kelompok 

memiliki masing-masing pembina yang akan membina atau mengarahkan santri 

dalam proses penghafalan alquran dengan menggunakan metode tahfidz 

maksudnya melakukan hafalan dengan cara ayat per ayat hingga terus-menerus 

sampai 30 Juz. Yang kedua metode takrir artinya pengulangan hafalan santri 

                                                           
30Abd. Wahid, (27 tahun), Pembina Pondok pesantren darul Huffadh Wawancara 10 

Oktober 2022. 
31Nana Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non Formal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: Falah Prodiction, 2004), h. 115 
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dengan tujuan mudah mengingat hafalan. Bimbingan yang dilakukan oleh 

pimpinanan Pembina tahfidz terhadap pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan 

dengan jalan memberikan perintah atau sebuah petunjuk serta usaha-usaha lain 

yang bersifat mempengaruhi atau menetapkan arah tugas dan tindakan mereka 

sehingga kegiatan tahfidz bisa berjalan dengan baik.
32

 

Ustad Mustari Gafar mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tahfidz di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh, semua santri di berikan waktu yang cukup lama 

dalam menghafal alquran, mereka menghafal setelah salat zuhur berjamaah, 

sampai salat asar, kemudian santri menghafal setelah salat magrib sampai isya dan 

dilanjutkan setelah salat isya berjamaah sampai jam 11 malam dengan dipantau 

oleh Pembina tahfidz, kemudian santri wajib menghadapkan hafalannya setelah 

salat subuh, pemberian motivasi kepada Pembina melakukan komunikasi yang 

efektif antara pimpinan dakwah dengan seluruh penggerak tahfidz melakukan 

bimbingan. Pekerjaan ini lebih banyak dilakukan oleh pemimpin dakwah, karena 

mereka yang lebih banyak mengetahui kebijakan organisasi, yakni akan dibawa 

kemana arah organisasi 
33

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami pelaksanaan tahfidz di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh bahwa selaku pimpinan pondok dan Pembina 

tahfidz memberikan waktu kepada santri yang cukup lama dalam berinteraksi 

alquran atau dalam proses penghafalan alquran dengan dipantau oleh Pembina 

dalam proses penghafalan sampai santri melakukan penyetoran hafalan setiap 

hari, bertepatan setelah salat subuh berjamaah. Pimpinan dakwah melakukan 

pemberian motivasi, menciptakan komunikasi yang efektif kepada pelaksana 

dakwah, melakukan bimbingan. Bimbingan yang dilakukan oleh manajer dakwah 
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Amirul Mujahidin, (19 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh wawancara 

di pondok pesantren darrul Huffadh 25 oktober 2022 
33Mustari Gafar, (47 tahun), Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, 

Wawancara, 08 Oktober 2022. 
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terhadap pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan jalan memberikan perintah 

atau sebuah petunjuk serta usaha-usaha lain yang bersifat memengaruhi atau 

menetapkan arah tugas dan tindakan mereka. 

2. Pelaksanaan Muhadarah 

Muhadharah atau ceramah merupakan penyampaian pesan dalam bentuk 

kata-kata yang disampaikan kepada khalayak, dengan tujuan pendengar bisa 

memahami, mengetahui, menerima serta mau melakukan suatu hal yang 

disampaikan kepada santri. Pesantren Darul Huffadh memiliki kegiatan 

pelaksanaan muhadharah yang diadakan setiap hari kamis siang pada jam 10:45 

sampai jam 12:00 siang untuk ceramah berbahasa Arab dan bahasa Inggris dan 

pada kamis malam dilaksanakan pada pukul 20:00 sampai pukul 21:30 untuk 

pelatihan ceramah bahasa Indonesia setelah shalat Isya. 

Ustad Safaruddin mengatakan bahwa muhadarah dilakukan pada hari 

kamis jam 10:00 sampai dengan 12:00 siang yang di khususkan untuk ceramah 

dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, sedangkan pelatihan ceramah bahasa 

Indonesia dilakukan pada kamis malam pukul 20:00 sampai dengan pukul 21:30. 

Kemudian pimpinan pondok mengadakan lomba ceramah dilaksanakan dalam 

sekali setahun. Para santri diwajibkan untuk mengikuti kegiatan muhadarah untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri, memotivasi semua santri dalam kegiatan 

muhadarah.
34

 

Penjelasan di atas dapat dipahami  bahwa kegiatan muhadarah wajib 

diikuti oleh seluruh santri. Santri diberi waktu satu minggu untuk mempersiapkan 

teks ceramah, yaitu dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa arab, bahasa 

inggris, dan bahasa indonesia, dan menyiapkan semua hal yang diperlukan saat 

maju dalam kegiatan muhadharah termasuk teks ceramah yang telah disusun, 

                                                           
34Safaruddin, (28 tahun), Pembina Muhadarah, wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 08 Oktober 2022. 
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kemudian dalam kegiatan ini santri difokuskan latihan ceramah  di hari kamis jam 

10:00 sampai dengan 12:00 siang yang di khususkan untuk ceramah dalam bahasa 

Arab dan bahasa Inggris, sedangkan pelatihan ceramah bahasa Indonesia 

dilakukan pada kamis malam pukul 20:00 sampai dengan pukul 21:30. Pada 

kegiatan ini para santri diberi tugas seperti berceramah di depan teman-teman dan 

menjadi khatib di hari jumat untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan dalam 

menyampaikan sebuah dakwah atau ceramah . 

Ustadz Ainurrofiq selaku Pembina bahasa mengatakan bahwa di dalam 

pelaksanaan kegiatan muhadarah Pembina melakukan pemberian motivasi 

kemudian melakukan pembinaan atau bimbingan dengan dilakukan secara 

menyeluruh yaitu mengajak semua santri menghafalkan satu teks ceramah 

bersama-sama kemudian santri diberikan kesempatan naik satu persatu tampil di 

depan teman-temannya lalu menyampaikan ceramah tanpa melihat teks ceramah, 

pelaksanaan ini dilakukan setiap malam kamis, dan di hari kamis dengan latihan 

ceramah menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. 

Pemberian motivasi dan bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan 

pimpinan dan pembina pelaksanaan muhadarah yang dapat menjamin 

terlaksananya tugas-tugas kegiatan muhadarah sesuai dengan rencana ketentuan-

ketentuan yang telah digariskan. Dalam proses pelaksanaan aktivitas kegiatan 

muhadarah itu masih banyak hal-hal yang harus diberikan sebagai sebuah arahan 

atau bimbingan seperti bagaimana mengajak semua santri dalam menghafal teks 

ceramah kemudian santri di berikan kesempatan naik satu persatu  menyampaikan 

ceramahnya di depan ratusan santri tanpa melihat teks lagi, setelah melakukan 

latihan ceramah, maka salah seorang santri ditunjuk oleh Pembina muhadarah 

untuk berkhotbah dan disaksikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul 

Huffadh . 
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3. Pelaksanaan Kesyukuran 

Pelaksanaan kesyukuran dilakukan sebagai rasa syukur dan bentuk 

silaturahmi antara orang tua santri dengan pembina santri, atau para santri dan 

ustadz .Pelaksanaan kesyukuran dilaksanakan pada hari berdirinya Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-tuju tepat tanggal 07 Agustus serta melaksanakan acara 

wisudawan, penamatan dan penyerahan ijazah santri-santri. 

Ustadzah Sa’diah Said mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan 

kesyukuran dilakukan sebagai bentuk silaturahim yang diadakan pada tanggal 07 

Agustus bertepatan pada hari jadinya didirikan pondok Pesantren Darul Huffadh, 

dengan cara mengundang para wali santri para pemerintah, tokoh-tokoh agama, 

dan masyarakat, bahwa santri yang sudah berhasil mengkhatamkan alquran akan 

ditampilkan, dan diumumkan di tengah-tengah para tamu undangan yang hadir, 

dan santri akan diberikan sebuah sertifikat sebagai bentuk penghargaan dari 

pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh.
35

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan 

kegiatan kesyukuran ini sebagai bentuk rasa syukur dan juga sebagai sarana 

menjalin silaturahim dengan orang tua siswa yang diadakan setiap tahunnya pada 

tanggal 07 Agustus, dengan cara mengundang para orang tua santri, para 

pemerintah, tokoh agama,dan tokoh masyarakat.  

Kemudian di dalam kegiatan ini pemerintah memberikan sambutan, tokoh 

agama, dan pimpinan pondok Pesantren Darul Huffadh, untuk memberikan 

motivasi kepada seluruh santri baik santri wisudawan dan santri yang sudah 

khotimin, begitupun dengan santri-santri lainnya agar santri dapat meningkatkan 

motivasinya dalam proses akademiknya dan non akademiknya artinya bahwa 

                                                           
35Sa’Diah Said, (41 tahun), direktris  wawancara di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju 05 oktober 2022 
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santri lebih semangat dalam proses pembelajaran di sekolah maupun dalam proses 

penghafalan alquran, inilah bentuk pelaksanaan kegiatan kesyukuran yang 

diadakan oleh pimpinan di Pondok Pesantren Darul Huffadh sebagai bentuk 

dakwah di mana santri dan seluruh tamu undangan di berikan pemahaman 

bagaimana mencintai alquran dan hadis, sehingga ada dorongan bagi orang tua 

memberikan pendidikan bagi anak-anaknya dengan berbasis alquran dan hadis. 

Ustad Safaruddin mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan kesyukuran di 

pondok pesantren Darul Huffadh dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus dibarengi 

dengan pelaksanaan khatam alquran para santri dan wisudawan serta penyerahan 

ijazah bagi wisudawan dan penyerahan sertifikat bagi khataman, yang dihadiri 

para wali santri, pemerintah tokoh-tokoh agama, dan masyarakat.
36

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan 

kesyukuran ini sebagai penamatan hari jadinya didirikan pondok bertepatan pada 

tanggal 7 Agustus, sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan wisudawan dan 

pemberian ijazah serta penyerahan sertifikat bagi khotimin dan disaksikan 

langsung oleh seluruh tamu undangan yang hadir, 

Abd. Wahid mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan kesyukuran 

merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para santri, orang tua dan para 

ustadz pondok pesantren Darul Huffadh karena dalam pelaksanaan kesyukuran 

sudah dirangkaikan dengan hari jadi pondok pesantren Darul Huffadh, 

pelaksanaan khatam alquran, penyerahan sertifikat dan penyerahan Ijazah yang 

disaksikan oleh para tamu undangan.
37

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kegiatan 

pelaksanaan kesyukuran adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh santri dan 
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Safaruddin, (28 tahun), Pembina Muhadarah, wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 08 Oktober 2022. 
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Abd. Wahid,  (27 tahun), Pembina Pondok pesantren darul Huffadh Wawancara 10 
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orang tua santri dimana kegiatan kesyukuran ini dirangkaikan dengan hari jadinya 

Pondok  Pesantren Darul Huffadh dan diadakan penyerahan ijazah dan sertifikat 

kepada santri wisudawan dan santri yang sudah menghafal alquran 30 juz. 

Mustari Gafar menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan kesyukuran 

dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus yang dihadiri para alumni, pemerintah, 

tokoh agama, orang tua santri dan masyarakat. pelaksanaan kegiatan ini 

dirangkaikan dengan acara wisudah, pemberian sertifikat, dan penyerahan Ijazah 

yang disaksikan oleh para tamu undangan yang sempat hadir.  

Kemudian kegiatan ini sebagai sarana diskusi di antara orang tua santri 

dengan pimpinan pondok dalam hal ini membahas atau berdiskusi terkait 

problematika yang dihadapi santri kemudian memberikan kesempatan kepada 

orang tua santri bertanya atau memberikan masukan-masukan terkait 

permasalahan di ruang lingkup Pondok Pesantren darul Huffadh.
38

 

D. Evaluasi Dakwah KH. Lanre Said di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

Evaluasi dakwah merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang 

hasil dari suatu program dakwah. Evaluasi dalam setiap kegiatan mempunyai nilai 

penting, karena dengan evaluasi kita dapat menentukan nilai atau manfaat dari 

kegiatan yang dilakukan, melalui informasi yang diperoleh. Pondok pesantren 

sebagai sebuah lembaga dakwah dan lembaga yang menjadi wadah untuk 

mendidik para santri, sudah barang tentu terdapat program-program yang 

dirancang untuk mencapai tujuan pesantren. Program yang telah berjalan dalam 

periode tertentu tidak bisa lepas dari dua hal, berhasil atau tidak. Karena itu, untuk 

mengetahuinya perlu diadakan evaluasi. 

                                                           
38Mustari Gafar, (47 tahun), Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju, 

Wawancara, 05 Oktober 2022. 
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Ustadz Mustari Gafar mengatakan bahwa dalam evaluasi, seluruh pembina 

melakukan kamisan yang artinya evaluasi dilakukan setiap hari kamis. Seluruh 

pembina dievaluasi oleh pimpinan pondok mengenai kegiatan yang telah 

dijalankan oleh masing-masing pembina termasuk kegiatan tahfiz quran, 

muhadarah, dan kegiatan kesyukuran.
39

  

Evaluasi dakwah ini dirancang untuk memberikan penilaian pada orang 

yang dinilai dan orang yang menilai atau pemimpin dakwah tentang informasi 

mengenai hasil karya. Tujuan dari program evaluasi ini adalah untuk mencapai 

konklusi dakwah yang evaluative dan memberi pertimbangan mengenai hasil 

karya serta untuk mengembangkan karya dalam sebuah program. Adapun evaluasi 

dakwah KH. Lanre Said terhadap tahfidz quran di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-tuju yaitu: 

1. Evaluasi Tahfidz 

Evaluasi dakwah memegang peranan penting terhadap keberhasilan 

aktivitas dakwah. Kegiatan tahfidz yang dilakukan oleh pembina di pondok 

pesantren Darul Huffadh dilakukan dalam satu bulan sekali dengan melihat 

pelanggaran yang dilakukan oleh santri dalam menghafal dan akan dikenakan 

sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Ustadz Amirul Mujahidin mengatakan bahwa evaluasi tahfidz quran 

dilakukan untuk melihat sampai dimana kegiatan ini berhasil dengan melihat 

pelanggaran yang dilakukan oleh santri apabila santri banyak yang melanggar 

maka dapat dipastikan bahwa kegiatan tahfidz tidak berjalan dengan baik, namun 

Alhamdulillah sampai saat ini, hasil dari evaluasi kegiatan tahfidz berjalan dengan 

baik. Sanksi yang diberikan kepada santri akan disesuaikan dengan pelanggaran 

yang dilakukan agar santri lebih menyadari kesalahan atau pelanggaran yang telah 
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dibuat. Tujuan evaluasi dalam kegiatan tahfidz quran yaitu agar santri yang 

menghafal alquran dapat dikontrol dengan baik untuk mencapai target yang 

maksimal dalam menghafal dan sebagai motivasi untuk para santri agar lebih 

semangat dalam menghafal.
40

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dipahami bahwa 

evaluasi kegiatan tahfidz ini sebagai tolak ukur berhasilnya santri dalam 

menghafal atau tidak, dengan melihat apakah banyak santri yang melanggar atau 

tidak, dari hasil evaluasi pelaksanaan tahfidz berjalan dengan baik selama 

berdirinya pondok sampai saat ini, karena santri lebih sedikit yang melanggar 

dibanding santri yang taat dan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati 

bersama oleh pimpinan dan Pembina tahfidz. 

Evaluasi sangat penting karena dapat menjami keselamatan pelaksanaan 

dan perjalanan dakwah. Disamping itu evaluasi juga penting untuk mengetahui 

positif dan negatifnya pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan 

meninggalkan yang negative. Selain dapat menghasilkan pengalaman praktis dan 

empiris yang dapat dipandang sebagai asset dakwah dan haraqah yang harus 

diwariskan kepada generasi untuk dijadikan sebuah pelajaran 

Ustadz Abd. Wahid mengatakan bahwa dalam  kegiatan tahfidz quran 

yang dilakukan oleh pembina santri dangan mewajibkan setiap santri menghafal 

alquran dan menyetor hasil hafalannya. Penyetoran hafalan ke pembina pesantren 

dilakukan setiap hari setelah shalat subuh, untuk mengetahui hasil dari hafalan 

santri maka dilakukan evaluasi dalam sekali sebulan. Setiap santri yang 

melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pembina dengan 
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menghitung pelanggaran santri seperti mengolo, mardu’ ghaib artinya santri yang 

tidak menyetor hafalan dengan pembina akan diberikan sanksi dan dikontrol oleh 

pembina dalam menghafal untuk mendapat hasil yang maksimal.
41

 

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat dipahami bahwa evaluasi yang 

dilakukan Pembina kepada santri yaitu satu kali dalam sebulan dalam evaluasi ini 

santri akan dihitung pelanggaran yang pernah dilakukan selama satu bulan yakni 

pelanggaran santri yang berupa mardu’ ghaib’ artinya santri yang tidak menyetor 

hafalan di setiap subuh, namun bagi santri yang melanggar diberikan hukuman 

yang setimpal, sebagai bentuk efek jerah agar santri tidak mengulang-ulangi 

pelanggaran yang sama. 

Ustad Nasrul Haqi mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh 

pembina terhadap santri yaitu dengan menghitung pelanggaran yang dilakukan 

oleh santri seperti tidak menyetor hafalan dengan pembina. Santri yang 

melakukan pelanggaran akan dikontrol agar mencapai target maksimal dalam 

menghafal alquran. Kedisiplinan dalam kegiatan tahfidz mempengaruhi hasil yang 

akan dicapai karena santri yang tidak disiplin tidak akan maksimal dalam proses 

menghafal sedangkan santri yang disiplin akan mencapai tujuan dengan hasil yang 

cukup maksimal dalam hafalan alquran selama didirikan pondok pesantren darul 

huffadh.
42

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa evaluasi kegiatan tahfidz quran 

yaitu menghitung sejauh mana pelanggaran yang dilakukan santri selama satu 

bulan apakah selama ini santri secara rutinitas setiap hari melakukan penyetoran 

atau tidak, kemudian kedisiplinan santri dalam kegiatan  tahfidz sangat 

mempengaruhi, keberhasilan santri dalam menghafal quran, oleh karena itu dapat 

                                                           
41Abd. Wahid, (27 tahun), Pembina Pondok pesantren darul Huffadh Wawancara 10 

Oktober 2022 
42Nasrul Haqi, (21 tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 
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dipahami bahwa dalam evaluasi kegiatan tahfidz Pembina mendapatkan hasil 

yang cukup maksimal artinya santri cukup banyak yang mematuhi peraturan yang 

telah disepakati bersama dibanding santri yang melakukan pelanggaran.  

2. Evaluasi Muhadarah 

Mengukur sukses dan tidaknya suatu program atau kegiatan dalam sebuah 

lembaga dakwah  maka dilakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan dakwah akan 

berhasil ketika evaluasi berjalan dengan baik, sebaliknya jika evaluasi tidak 

berjalan maka usaha dakwah tidak akan membuahkan hasil sesuai dengan apa 

yang kita harapkan. Dengan demikian evaluasi diperlukan dalam sebuah lembaga 

dakwah seperti kegiatan muhadarah. 

Ustad Ainurrofiq mengatakan bahwa evaluasi kegiatan muhadarah 

dilakukan oleh dewan penasehat bahasa sebelum dan sesudah kegiatan 

pelaksanaan muhadarah.  Evaluasi atau hasil muhadarah dapat dilihat dari hasil 

seleksi lomba pidato tiga bahasa yang diadakan setiap tahun, apabila jumlah 

pendaftar banyak maka dapat disimpulkan ada peningkatan dalam kegiatan 

muhadarah begitupun sebaliknya
43

. 

Berdasarkan pejelasan  di dapat dipahami bahwa konsep evaluasi kegiatan 

muhadarah dilakukan oleh dewan penasehat bahasa sebelum dilakukan kegiatan 

dan sesudah kegiatan muhadarah artinya dewan penasehat bahasa melihat dan 

menilai sejauh mana persiapan santri dalam pelaksanaan kegiatan muhadarah, 

kemudian hasil dari evaluasi kegiatan muhadarah dengan melihat dari hasil seleksi 

lomba pidato, apabila jumlah santri yang cukup tinggi berarti kegiatan muhadarah 

berhasil. Selanjutnya apabila jumlah santri yang melakukan pendaftaran seleksi 

lomba pidato tiga bahasa, berarti kegiatan muhadarah tidak terlaksana sesuai 

rencana. 
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Ustad Safaruddin mengatakan bahwa untuk melihat hasil dari kegiatan 

muhadarah, pembina melihat kesalahan dalam penyampaikan ceramah atau pada 

saat menyampikan khotbah di Mesjid Pondok  Pesantren Darul Huffadh, dan 

memberikan sanksi kepada santri untuk lebih menyadari kesalahan dalam 

penyampaian ceramah.
44

 

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dapat dipahami bahwa evaluasi 

kegiatan muhadarah ini dengan melihat hasil dari kegiatan. Pembina melakukan 

penilaian sejauh mana hasil kegiatan muhadarah dengan menilai kesalahan dalam 

berceramah,atau pada saat santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

khutbah di Masjid Pondok Pesantren Darul Huffadh, ini salah satu bentuk evaluasi 

yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Huffadh  dan Pembina 

santri yang bertanggung jawab dalam bagian kegiatan muhadarah. 

Ustad Ahmad Muharrar mengatakan bahwa hasil dari kegiatan muhadarah 

yaitu pembina memberikan evaluasi mengenai program yang direncanakan 

apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pembina bagian bahasa pusat 

langsung memanggil para pengurus disetiap halaqah muhadarah dan 

mengevaluasinya. Hasil dari evaluasi dilihat dari seberapa banyak santri yang 

mengikuti lomba muhadarah dengan menggunakan tiga bahasa dan seberapa 

banyak santri yang sudah tampil menyampaikan khotbah di Masjid Pondok 

Pesantren Darul Huffadh dan kemudian disaksikan dan dinilai langsung oleh 

pimpinan dan seluruh santri.
45

 

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Pembina melakukan 

evaluasi kegiatan muhadarah terkait program yang direncanakan apakah sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak, dengan cara Pembina bagian pusat melakukan 

                                                           
44Safaruddin, (28 tahun), Pembina Muhadarah, Wawancara di Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju, 14 Oktober 2022. 
45Ahmad Muharrar, (22 tahun), Pembina, Wawancara di Pesantren Darul Huffadh tuju-
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rapat evaluasi dengan Pembina halaqah-halaqah muhadarah yang sudah dibentuk. 

Evaluasi program adalah merupakan cara ilmiah, rasional empiris dan sistematis, 

untuk mendapatkan data yang tujuan untuk mengetahui afektivitas dan efisiensi 

proyek, kebijakan dan program. Penelitian evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan standar dan orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan yang 

dievaluasi. Kemudian jg dari hasil evaluasi yaitu dengan melihat banyaknya santri 

ikut dalam partisipasi kegiatan lomba tiga bahasa dan seberapa banyak santri yang 

sudah tampil menyampaikan khutbah dan disaksikan langsung oleh pimpinan dan 

Pembina serta ratusan santri di Pondok Pesantren Darul Huffadh. 

Pengajaran dengan sistem modern mulai diterapkan tanpa menghilangkan 

pondasi awal berdirinya Pondok yaitu tahfidz quran. Eksrakurikuler dimasukkan 

dalam daftar kegiatan wajib bagi santri, muhadarah latihan berpidato dengan 

menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia.  

3. Evaluasi  Kesyukuran 

Kegiatan kesyukuran dilaksanakan dengan rasa syukur karena adanya 

kemajuan nyata dalam menjalankan visi dan misi terwujudnya pesantren unggul 

yang melahirkan santri penghafal alquran. Evaluasi kesyukuran dilakukan untuk 

mencapai hasil maksimal dengan segala program dan realisasinya saat ini serta 

generasi penerus, termasuk bagaimana membina sikap kebersamaan antara semua 

pemangku kepentingan pondok untuk terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai 

keislaman, kepesantrenan, kesantrian sebagaimana mestinya oleh para Pendiri. 

Untuk mengukur dan mengetahui kemajuan suatu Pondok Pesantren tidak hanya 

dengan melihat pembangunan fisik pesantren, melainkan melihat dari para alumni 

yang telah terjun ke masyarakat. 
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Ustadzah Sa’diah Said mengatakan bahwa proses evaluasi kegiatan 

kesyukuran dilakukan setelah kegiatan terlaksana dengan melakukan rapat  panitia 

yang dipimpin langsung oleh pimpinan Pondok selaku penanggung jawab 

tertinggi dalam kegiatan kesyukuran, dan melihat dari kesalahan-kesalahan yang 

ada kemudian dijadikan sebuah pembelajaran agar tahun selanjutnya dapat 

terlaksana lebih baik lagi. Tujuan diadakannya evaluasi kesyukuran ialah agar 

mengetahui perkembangan kegiatan kesyukuran tiap tahunnya.
46

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa evaluasi 

kegiatan kesyukuran dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan mengundang 

seluruh panitia untuk melakukan rapat evaluasi yang dihadiri langsung oleh 

pimpinan, hasil dari evaluasi ini membahas tentang kekurangan-kekurangan yang 

ada, agar dijadikan bahan pembelajaran di tahun selanjutnya dan diharapkan tidak 

terulang kesalahan yang sama. Dengan kesyukuran tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pola pembinaan dan pengembangan Pondok Pesantren Darul 

Huffadh serta membantu kehidupan dimasa yang akan datang. Di sinilah 

pentingnya upaya perbaikan, peningkatan, dan pengembangan agar Pondok 

Pesantren Darul Huffadh terus mempertahankan kelangsungannya serta 

mengembangkan kiprahnya di tengah-tengah masyarkat. 

Ustad Safaruddin mengatakan bahwa hasil dari evaluasi kegiatan 

kesyukuran adalah seluruh panitia pelaksana kegiatan kesyukuran dikumpulkan 

untuk mengadakan evaluasi terkait kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan 

kegiatan kesyukuran dan menjadi pembenahan agar menciptakan sesuatu yang 

baru. Kegiatan kesyukuran ini, dimana santri lebih semangat lagi untuk belajar 

dan menampilkan prestasi-prestasinya melihat para senior-senior yang 

ditampilkan langsung dan disaksikan langsung oleh ribuan tamu undangan, bagi 
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yang sudah berhasil menghafalkan quran 30 juz dan bagi santri wisudawan. 

Kemudian santri  diberikan penghargaan secara langsung oleh pimpinan Pondok 

Pesantren Darul Huffadh bagi santri yang sudah khatam 30 juz, dan tentunya para 

orang tua santri bangga atas pencapaian anaknya selama mengabdikan diri di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh
47

. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa evaluasi 

kegiatan kesyukuran ini dilakukan dengan cara pimpinan Pondok Pesantren Darul 

Huffadh melakukan rapat evaluasi dengan seluruh panitia pelaksanaan kegiatan 

kesyukuran untuk membahas tentang kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan 

kegiatan kesyukuran untuk bahan pembelajaran agar kegiatan selanjutnya bisa 

dilakukan lebih baik sebelumnya. Evaluasi kegiatan kesyukuran ini memberikan 

hasil yang baik, dimana santri termotivasi dan lebih semangat dalam proses 

belajar, baik dibidang akademik maupun non akademik, melihat para santri yang 

sudah berhasil mengkhatamkan alquran 30 juz  dan diberikan sertifikat oleh 

pimpinan sebagai bentuk penghargaan kemudian disaksikan oleh ribuan tamu 

undangan yang hadir. Evaluasi tersebut harus dapat menjawab, apakah program 

dakwah seperti kegiatan kesyukuran yang akan dijalankan bisa maksimal atau 

tidak, sesuai kebutuhan umat atau tidak, dan lain sebagainya. Karena sebuah 

perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, kemampuan, kekuatan, serta 

kelemahan dalam menyusun langkah kerja. 

Mustari Gafar mengatakan bahwa evaluasi kesyukuran dilakukan dengan 

bentuk evaluasi kinerja yang  turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan kesyukuran yang bergerak dalam bidang masing-masing dan 

mempertanggungjawabkan kekurangan yang saat kegiatan kesyukuran 

berlangsung, dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 
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terjadi pada saat acara kesyukuran agar kedepannya kegiatan kesyukuran 

terlaksana dengan lebih baik dari sebelumnya.
48

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bentuk evaluasi 

kegiatan kesyukuran di Pondok Pesantren Darul Huffadh yaitu evaluasi program 

kinerja yang bertanggung jawab dibidang masing-masing dan mempertanggung 

jawabkan kekurangan yang ada pada saat kegiatan berlangsung, dan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang ada untuk persiapan di acara selanjutnya.  

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi feedback yang kuat 

sehingga segala perencanaan yang dilakukan memang betul-betul matang karena 

sebuah perencanaan yang matang akan mampu menganalisis kekuatan dan 

kelemahan dan kemudian berusaha mencari solusi untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan tersebut. Kematangan sebuah perencanaan terlihat setelah dilakukan 

evaluasi. Evaluasi terhadap berbagai perencanaan dapat dilakukan dengan 

melakukan berbagai uji indikator yang telah dipersiapkan dan diantisipasi 

sebelumnya. Tujuan evaluasi atas perencanaan kegiatan kesyukuran agar 

perencanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. 

Pesantren Tuju-tuju Bone dikenal juga dengan nama Pondok Pesantren 

Darul Huffadh  Tuju-tuju. Di Sulawesi Pesantren ini cukup dikenal luas, tidak 

hanya karena santrinya yang cukup banyak tetapi memiliki lembaga dakwah yang 

bisa dibanggakan. Pesantren darul Huffadh memiliki ciri khas dalam pembiasaan 

menggunakan bahasa arab dan inggris kurikulum yang berjalan cukup baik. 

Karena di dalam kelas muatan bahasa arabnya banyak, juga bahasa inggris, 

kemdian dibimbing di asrama. 

Memang yang paling terkenal dari pesantren ini adalah hafalan qurannya 

tahfidz quran, namanya saja Darul Huffadh tempatnya para penghafal, sehingga 
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salah satu fokus utamanya adalah hafalan quran. Bahkan di Indonesia menjadi 

salah satu yang dikenal memiliki kualitas hafalan bagus, karena setiap santri wajib 

menghafalkan quran. Ada kewajiban setor jika ujian naik kelas, dan ada 

kosekuensi jika tidak setor hafalan, jadi di Pondok Darul Huffadh memiliki dua 

komponen tahfidz yaitu: tahfidz madrasah dan tahfidz Pesantren.Tahfidz 

Pesantren diwajibkan menghafal 30 juz, sejak mereka menjadi santri dan apabilah 

sudah menghafalkan atau menyetor hafalan 30 juz, maka mereka akan diwisudah 

dan diberikan sertifikat khotimin.  

Kemudian tahfidz madrasah diwajibkan menghafal quran dengan target 

setiap kelas, yaitu kelas satu Sanawiyah wajib menghaflakan alquran 1 juz, 

apabila tidak mencapai target maka diberikan sanksi yaitu tidak naik kelas dan 

diberikan kesempatan dengan naik kelas bersyarat, apa bila tidak memenuhi maka 

santri tersebut dikatakan tidak naik kelas, sampai hafalannya mencapai target yang 

sudah ditentukan oleh Pondok Pesantren Darul Huffadh. Hebatnya adalah Pondok 

Darul Huffadh tidak ada biaya masuk, karena semua biaya ditanggug oleh 

Pesantren, dengan kata lain merupakan Pondok Pesantren tahfidz quran gratis di 

Bone, maka santri-santrinya pun bersungguh-sungguh dalam menghafal quran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian 

Manajemen Dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan dakwah KH. Lanre Said di Pondok pesantren Darul Huffadh 

Tuju-tuju kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yaitu:  Perencanaan kegiatan 

tahfidz quran, muhadarah, dan kesyukuran. Menentukan Visi misi, 

pengorganisasian Darul Huffadh (osdah), Menentukan  metode dakwah atau 

metode tahfidz, muhadarah, kesyukuran menetapkan sasaran dan kondisi 

sasaran, menetapkan waktu dan tempat, evaluasi setiap hari kamis yang disebut 

kamisan. 

2. Pelaksanaan dakwah KH. Lanre Said di Pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-

tuju kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yaitu: pelaksanaan tahfidz dilakukan 

untuk memberi motivasi dan membimbing santri dalam menghafal dan 

menyetor hafalan setiap hari setelah shalat subuh kepada pembina. Pelaksanaan 

kegiatan muhadarah bertujuan untuk memberikan motivasi dan membimbing 

santri dalam penghafalan ceramah dalam tiga bahasa yang dilaksanakan pada 

malam kamis dan hari kamis. Pelaksanaan kegiatan kesyukuran dilakukan 

sebagai rasa syukur dan bentuk silaturrahmi antara orang tua santri dengan 

pembina santri dalam penyerahan Ijazah dan pemberian sertifikat kepada santri 

wisudawan dan khatimin.  

3. Evaluasi  dakwah KH. Lanre Said di Pondok pesantren Darul Huffadht Tuju-

tuju kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yaitu: evaluasi tahfidz dilakukan 
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dalam satu bulan sekali dengan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh santri 

dalam menghafal dan akan dikenakan sanksi yang setimpal dengan 

pelanggaran yang dilakukan. Evaluasi kegiatan muhadarah dilakukan oleh 

dewan penasehat bahasa,  Evaluasi atau hasil muhadarah dapat dilihat dari hasil 

seleksi lomba pidato tiga bahasa yang diadakan setiap tahun, apabila jumlah 

pendaftar banyak maka dapat disimpulkan ada peningkatan dalam kegiatan 

muhadarah begitupun sebaliknya. Evaluasi kegiatan kesyukuran dilakukan 

setelah kegiatan terlaksana dengan melakukan rapat  panitia yang dipimpin 

langsung oleh pimpinan Pondok selaku penanggung jawab tertinggi dalam 

kegiatan kesyukuran, dan melihat dari kesalahan-kesalahan yang ada kemudian 

dijadikan sebuah pembelajaran agar tahun selanjutnya dapat terlaksana lebih 

baik lagi. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi dalam manajemen 

dakwah di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecmatan Kajuara Kabupaten 

Bone yaitu: 

1. Setelah melakukan penelitian di pesantren Darul Huffadh, dalam perencanaan 

dakwah Sebaiknya Pimpinan dan Pembina lebih meningkatkan manajemen 

dakwah di Pondok Pesantren agar santri bisa mengatur waktu dalam proses  

belajar dan menghafal quran, muhadarah, dan kesyukuran.  

2. Pelaksanaan kegiatan menejemen dakwah, hendaknya pmipinan dan pembina 

santri lebih pro aktif dalam melaksanakan kegiatan tahfidz, kegiatan muhadarah 

dan kegiatan kesyukuran agar santri  lebih disiplin dalam belajar dan menghafal 

untuk mencapai suatu tujuan. 
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3. Hendaknya pimpinan dan pembina santri di pondok pesantren Darul Huffadh 

dapat meningkatkan evaluasi  kegiatan dakwah agar mengetahui kekurangan 

yang ada untuk dijadikan sebuah pembelajaran untuk mencapai hasil yang 

maksimal dalam kegiatan dakwah. 
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Gambar 1.1 

Ustad Mustari Gafar Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju, Wawancara di 

Pondok, 08 Oktober 2022 

 

 

Gambar 1.2 

Ainurrofiq, Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh, wawancara di Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-tuju 02 Oktober 2022 



 

Gambar 1.3 

Ustad Safaruddin pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju, wawancara di Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 02Oktober 2022 

 

 

Gambar 1.4 

Ustad Nasrul Haqi, Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju, wawancara 

di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 12 Oktober 2022 



 

Gambar 1.5 

Ustad Hamirul Mujahidi, Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju, wawancara di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh 25 Oktober 2022 

 

 

Gambar 1.6 

Ustad Ahmad Muharrar, Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 

Wawancara di Pondok Pesantren Darul Huffad Tuju-tuju 12 Oktober 2022 

 



 

 

Gambar 1.7 

Ustadzah Sa’diah Said Direktris Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 

Wawancara di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju 16 oktober 2022 

 

 

Gambar 1.8 

Mesjid Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 



 

Gambar 1.9 

Potret Santri Penghafal alquran 


