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 PEDOMAN TRANSLITERASI 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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل
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 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ً Ya y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَْ

Contoh: 

َْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ  
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ي يَ ر  : rama 

َْمََْ قِ : qila 

وْتََُ ًُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ٍُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :  ا نْحِكْ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

َُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta’muruna : ت أيُْرُوْ
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c. Hamzah Akhir 

ءٌَشَ  ٌْ : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ ٍْ َ Dinullah دِ  billah باِ الََّّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٌْ  Hum fi rahmatillah هىَُْ  فِ

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 dari (orang, 
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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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama            : ACHIR AKBAR 

NIM            : 80800219011 

Judul Tesis   : Komunikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Pembinaan    
Keagamaan Masyarakat Petani di Kelurahan Sinyonyoi 
Selatan Kecamatan Kalukku  Kabupaten Mamuju 

Penelitian ini membahas tentang Komunikasi Dakwah Muhammadiyah 
Terhadap Pembinaan Keagamaan Masyarakat Petani di Kelurahan Sinyonyoi 
Selatan Kecamatan Kalukku  Kabupaten Mamuju, dengan tujuan Untuk 
mendeskripsikan model komunikasi dakwah Muhammadiyah yang diterapkan 
pada masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju. Dan Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap 
model komunikasi dakwah yang diterapkan Muhammadiyah dalam meningkatkan 
pemahaman keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Jenis penelitian adalah kualitatif berlokasi di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 
Kecamatan Kalukku  Kabupaten Mamuju. Dengan pendekatan fenomenalogi, 
pedagogik, dan  sosiologi. Tehnik Pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer adalah masyarakat petani, 
tokoh Muhammadiyah dalam hal ini ketua wilayah dan ketua majelis tabliq, dan 
tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan tulisan-
tulisan. Data yang terkumpul dianalisi dengan mereduksi data, kemudian 
menyajikannya dan terakhir menarik kesimpulan.  

Hasil penelitian menemukan bahwa model komunikasi dakwah 
Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan 
Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yaitu pertama model 
komunikasi dalam bentuk khutbah, kedua ceramah pengajian dan ketiga 
sosialisasi. Adapun yang menjadi Respon masyarakat terhadap model komunikasi 
dakwah Muhammadiyah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan 
masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju adalah masyarakat menerima dakwah Muhammadiyah, 
sehingga pelaksanaan dakwah berjalan dengan baik. Berpartisipasi dan 
mendukung dakwah Muhammadiyah, selanjutnya masyarakat petani tercerahkan 
dan mulai meninggalkan ritual kemusyrikan. 

Implikasi penelitian adalah (1) pihak yang merasa bertentangan dan tidak 
sepaham untuk tetap bertindak arif dan bijaksana terhadap organisasi 
Muhammadiyah. (2) model komunikasi yang diterapkan Muhammadiyah 
merupakan salah satu alternatif yang dapat dikaji dan dikembangkan untuk 
dijadikan acuan bagi pegiat dakwah dalam mengembangkan dakwah secara efektif 
dan efesien. (3) komunikasi dakwah Muhammadiyah telah mampu menanamkan 
nilai-nilai Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun mulai 
meninggalkan hal-hal yang bernuansa kemusyrikan. (4) dakwah Muhammadiyah 
mendapat respon yang baik dari masyarakat. 
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  BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah memiliki tujuan secara kolektif 

yang kemudian membutuhkan proses komunikasi dakwah sebagai bentuk seruan 

untuk taat hanya kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Organisasi 

Muhammadiyah banyak melakukan gerakan dakwah baik secara individu maupun 

secara kolektif. Gerakan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah secara kontinyu, 

hal ini ditandai dengan adanya amal usaha yang berorientasi kepada pengembangan 

dakwah dari segala bidang kehidupan masyarakat baik dari segi agama, pendidikan, 

sosial dan ekonomi.
1
 

Penerapan komunikasi dakwah Muhammadiyah merupakan model dari proses 

komunikasi dakwah yang didalamya merupakan rangkaian dari aktivitas 

penyampaian pesan dakwah. Penyampaian pesan dakwah bertujuan untuk 

mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang.
2
 Berangkat dari hal tersebut 

dapat dipahami bahwa komunikasi dakwah dalam organisasi Muhammadiyah adalah 

untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Sehingga 

perubahan dan kesejahteraan bisa diraih dalam rangka mencapai tujuan dari 

organisasi. 

                                                           

1 Muahammadiyah, Manhaj Gerakan Muhammadiyah(Yogyakarta: Percetakan 

Muhammadiyah, 2003), h. 51. 

2 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 25. 
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Disamping itu perkembangan informasi dan komunikasi serta perubahan 

zaman yang semakin pesat sedikit banyaknya telah merubah tatanan serta pola dan 

prilaku masyarakat pada umumnya, sehingga mengakibatkan tergesernya nilai-nilai 

agama serta memicu terjadinya krisis sosial. Akibatnya krisis sosial yang telah 

melanda seluruh  dimensi manusia melahirkan pribadi yang jauh dari agama yang 

berdampak pada naik turunnya tingkat keimanan seseorang (fluktuasi keimanan).  

Fenomena fluktuasi  keimanan ini dapat diindikasikan dengan hilangnya gairah 

dalam melakukan sebuah amalan, pendek kata bahwa fluktuasi keimanan ini 

mengakibatkan hati dan jiwa seseorang kehilangan rasa antusiasme dalam beramal. 

Justru pada saat yang bersamaan keinginan untuk berbuat yang tidak baik semakin 

meningkat sebab pada kondisi itu hati dan juga jiwanya dalam keadaan labil dan 

sangat rentan dalam melakukan kemaksiatan. 

Kurangnya kumunikasi dakwah yang baik terhadap masyarakat berdampak 

pada minimnya ilmu pengetahuan tentang agama. Sehingga mengakibatkan terjadinya 

pergeseran nilai-nilai moral dan keagamaan yang kemudian diikuti dengan sikap 

penyimpangan terhadap nilai-nilai agama dan budaya serta hilangnya kesadaran dan 

semakin meningkatnya tindak kejahatan adalah merupakan masalah sekaligus 

penanda bahwa indonesia telah benar-benar mengalami degradasi karakter.
3
 Dengan 

                                                           

3 Khoirul Anwar, “Model Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Penguatan Budaya 

Sekolah Religius di SMA Sultan Agung 3 Semarang,”Al-Fikri: Jurnal Studi dan Pendidikan Islam, 

vol. 2 no. 2 (2019), h. 90. 
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merosotnya karakter riligius ini, dapat berdampak pada kecenderungan serta berani 

dalam melakukan berbagi bentuk pelanggaran dan kejahatan lainnya.
4
  

Terkikisnya kualitas karakter yang religius ternyata bukan hanya terjadi 

diperkotaan namun juga telah mulai merembes sampai dipelosok-pelosok. Sedikit 

banyaknya telah  berpengaruh pada prilaku dan gaya hidup masyarakat yang semakin 

jauh dari nilai-nilai dan norma ajaran Islam yang murni, sehingga dengan minimnya 

ilmu pengetahuan tentang agama menjadikan masyarakat sering terjatuh pada prilaku-

prilaku kemusyrikan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat petani yang berada 

di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, dalam pengamatan awal peneliti adanya pola 

kebiasaan masyarakat petani sawah yang merayakan pesta panen dimana dalam 

prosesi pelaksanaannya masih berbaur dengan praktek kemusyrikan, contohnya 

mappamanu ande.  

Mappamanu ande merupakan  rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat petani sawah dengan mendatangi sungai kemudian melakukan 

persembahan kepada para penguasa yang mereka yakini memiliki andil dalam 

berhasil tidaknya pertanian sawah mereka. Sehingga mereka pun menyiapkan rakit 

yang terbuat dari bambu kemudian mengisinya dengan beragam makanan dan buah-

buahan, lalu menghanyutkannya disungai dengan maksud persembahan kepada 

dehata lembang (penguasa gunung), dehata tampo (penguasa dataran, dan dehata 

salu (penguasa salu).   

                                                           

4 Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: 

Laksana, 2011), h. 55. 
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Kekhawatiran masyarakat atas rusaknya tanaman dan gagal panen, serta 

harapan yang besar untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, masih 

bergantung pada kekuatan lain selain atas ilmu dan teknologi yang menjadi inovasi 

dalam bertani. Bahkan mereka memandang bahwa kebiasaan mappamanu ande ini 

adalah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh leluhur mereka sehingga harus 

dipertahankan dan dijaga. Sebaliknya ketika kebiasaan ini ditinggalkan akan 

berdampak pada hal yang buruk. 

 Atas hal tersebut, maka petani melakukan sejumlah ritual keagamaan dengan 

dalih mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kondisi ini 

menggambarkan bahwa relasi antara agama dan kehidupan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan tidaklah seimbang oleh karena mereka masih lebih 

memilih dengan mengedepankan adat yang tidak sesuai dengan syariat dibandingkan 

dengan syariat Islam yang murni. Sehingga agama yang merupakan pokok dan 

landasan hidup manusia dijadikan sebagai bagian yang kedua dan hanya menjadi 

penghalang dalam sebuah aktivitas pekerjaan termasuk bertani. Padahal dalam ajaran 

Islam segala aspek yang menyangkut tentang kehidupan manusia telah di atur 

termasuk dalam hal pertanian.  

Oleh karena itu dengan melihat kondisi yang terjadi, maka perlunya komunikasi 

dakwah di kalangan masyarakat petani sebagai wadah dalam menjembatani 

permasalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Komunikasi merupakan kebutuhan 

manusia yang sangat penting sebab sebagai makhluk sosial manusia memiliki 

kecenderungan untuk hidup berkelompok mencakup tentang hubungan, kepentingan, 
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serta bantuan manusia lainnya. Dengan hasrat keingintahuan serta keinginan untuk 

berhubungan dengan manusia lainnya menjadikan komunikasi ini sebagai kebutuhan 

yang sangat penting dan akan selalu melekat dengan manusia. 

Seperti yang dikemukakan oleh Morissan bahwasanya komunikasi ini memiliki 

pengaruh yang sangat besar, sebab dalam sebuah komunikasi yang terjadi bukan 

hanya berdampak kepada sosok yang kita kenal akan tetapi juga berdampak pada 

sosok yang sekalipun kita tidak mengenalnya sama sekali.
5
 Komunikasi yang efektif 

dapat dilihat dengan keberhasilan komunikator dalam mengungkapkan keprihatinan 

dan problem serta kemampuan bicara dengan bahasa lawan bicaranya sehingga 

pendengarnya mampu memahami apa yang di sampaikan
6
 serta tidak bersikap egois.

7
  

Begitu pentingnya komunikasi bahkan sebuah gagasan yang meskipun isinya 

sangat menarik namun jika tidak dikomunikasikan dengan baik akan berdampak 

kepada hal yang buruk, namun ketika gagasan yang menarik ini diolah lalu kemudian 

kita kominikasikan dengan cara yang baik maka akan menciptakan hal yang baik 

pula. Artinya bahwa kominikasi ini adalah hal yang sangat dibutuhkan ketika kita 

ingin meraih keberhasilan.  

                                                           

5 Morissan, Teori Komukasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Kencana Prenada Putra Group, 

2013), h.2. 

6 Abriyoso, “Hubungan Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi Dalam Keluarga Dengan 

Monivasi Belajar Anak di Sekolah, E-Jurnal”, Vol 1, No 1 (2012), h. 45. 

7 Egoisme merupakan motifasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang 

hanya menguntungkan diri sendiri. & egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta 

tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai 

teman dekat. Dilansir dalam sebuah halaman https://id.scribd.com › doc › 
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Oleh kerena itu perlunya komunikasi yang baik dari para pelaksana dakwah 

atau organisasi dakwah termasuk Muhammadiyah. Dengan masuknya dakwah 

Muhammadiyah diberbagai sektor memberikan pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan masyarakat mulai dari keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan 

dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai 

berkemajuan.  

Muhammadiyah adalah merupakan salah satu lembaga dakwah terbesar di 

Indonesia yang memiliki manajeman serta kumunikasi yang cukup efektif. Sebagai 

sebuah lembaga dakwah, dakwah Muhammadiyah diartikan juga sebagai gerakan 

Islam, dimana di dalamnya berisi tentang dakwah Islam serta amar ma‟ruf nahi 

munkar yang ditujukan kepada dua bidang yaitu secara individu, maupun secara 

kelompok masyarakat.  

Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi Islam yang diambil dari nama 

baginda Nabi Muhammad Saw, yang berarti pengikut nabi Muhammad Saw. Tujuan 

utama dari dakwah Muhammadiyah adalah mengembalikan semua bentuk 

penyimpangan yang terjadi di masyarakat dengan melalui proses dakwah. Yang mana 

dalam penyimpangan ini menyebabkan ajaran agama Islam bercampur-baur dengan 

pola kebiasaan yang terjadi didaerah tertentu dengan alasan adaptasi. 

Gerakan Muhammadiyah yaitu gerakan yang membangun tata sosial dan 

pendidikan masyarakat yang lebih maju dan berkembang. Sehingga menampilkan 

ajaran Islam yang bukan hanya sekedar lingkup agama yang bersifat pribadi dan 

statis, melainkan juga dipandang sebagai sebuah hal yang dinamis dan memiliki 
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kedudukan serta dapat dijadikan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala 

aspek.  

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas menunjukkan 

signifikansi tentang perlunya komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap 

pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

 B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan keluar dari pokok 

permasalahan dari pembaca. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bentuk 

penerapan komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam proses pembinaan keagamaan 

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus penelitian adalah merupakan pemusatan konsentrasi pada 

tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus 

dinyatakan secara eksplisit sehingga dapat memudahkan peneliti sebelum melakukan 

observasi. Deskripsi fokus penelitian adalah merupakan garis besar dari sebuah 

pengamatan penelitian, sehingga hasil observasi dan analisa lebih terarah. Di samping 

itu, Deskripsi fokus bertujuan untuk menjelaskan cakupan dan batasan dalam 

penelitian sehingga penelitian terlihat fokus dan terarah. 
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Berangkat dari pokok permasalahan dalam penelitian ini  yaitu bentuk 

penerapan komunkasi dakwah Muhammadiyah dalam proses pembinaan keagamaan 

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. Untuk lebih jelas fokus permasalahannya, maka yang menjadi deskripsi 

fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi Dakwah Muhammadiyah 

Komunikasi dakwah Muhammadiyah yang dimaksudkan peneliti adalah proses 

penyampaian informasi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang bersumber 

dari al-Quran dan hadits dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap pemahaman 

keagamaan kepada masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan sebagai 

komunikan atau objek dakwah, sehingga masyarakat petani mengimani, mengilmui, 

mengamalkan, menyebarkan, dan membela kebenaran ajaran Islam.  

Komuniksi dakwah Muhammadiyah kaitannya dengan pembinaan keagamaan 

masyarakat petani dengan tujuan memberi gambaran mengenai tentang peranan dan 

bentuk-bentuk komunikasi dakwah Muhammadiyah dan penyebab terjadinya 

fluktuasi keimanan sehingga berdampak pada prilaku kesyirikan. 

b. Pembinaan keagamaan masyarakat petani 

Pembinaan Keagaman masyarakat petani yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah  proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah secara efesien dan 

efektif demi memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan pembinaan melalui program-

program dakwah organisasi Muhamadiyah seperti program ibadah, program sosial, 
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dan program bimbingan penyuluhan diharapkan dapat merubah pola kehidupan 

masyarakat petani sebagai objek dakwahnya. Dalam hal ini masyarakat petani yang 

dimakssud dalam penelitian ini adalah petani sawah, petani kakao, dan petani jagung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasar dari latar belakang di atas maka peneliti mengemukakan pokok 

masalah yaitu bagaimana komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam proses 

pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyol Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti 

mengemukakan sub-sub masalah adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana model komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan 

keagamaan masyarakat petani  di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap model komunikasi dakwah  

Muhammadiyah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju? 

D. Kajian Pustaka/Tenelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Syarifuddin dengan judul “Tehnologi Dakwah (Studi Analisis 

Kompetensi Mubalig Muhammadiyah Di Kota Ambon”. Penelitian ini bercorak 

kualitatif yang berangkat dari perspektif fenomenologi induktif melalui pendekatan 

dakwah dan komunikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi 

kridibilitas mubalig Muhammadiyah menggunakan tehnologi dakwah melalui pola 
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komunikasi empati, dialog partipatoris semakin tinggi pula peningkatan daya serap 

mad‟u di kota Ambon. 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa para ilmuan dakwah dan komunikasi di 

Barat, Timur Tenggah dan Asia Tenggara telah menawarkan beberapa strategis 

dakwah dan komunikasi untuk membangun watak kesadaran umat melalui 

profesionalisme dakwah. Tokoh tersebut antara lain Joseph De Vito mengungkapkan 

bahwa ekspresi prilaku baik seorang sangat bergantung pada input informasi positif 

yang diterima melalui tehnologi dakwah dan komunikasi. Efektifitas tehnologi 

dakwah dan komuniksi menurut Mc Luhan sebagai perpanjangan panca indra 

mubalig sesuai level dakwah. Dalam memetakan medan dakwah menurut Talcott 

Parson bahwa jika salah satu sub sistem masyarakat tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya maka berdampak negatif dalam interaksi sosial ditengah masyarakat. Dalam 

meminimalisir dampak informasi negatif menurut Ali Mahfuz bahwa kredibilitas 

mubalig dalam meningkatkan daya serap mad‟u dari prilaku ketidak beraturan 

menuju keteraturan. Penelitian ini memperkuat tiga pandangan tokoh tersebut bahwa 

sistem informasi dakwah bisa berjalan dengan baik jika mubalig professional 

menerapkan komunikasi empati parsipatori dan kredibilitas penerapan tehnologi 

dakwah sebagai perpanjangan panca indra mubalig.
8
 

2. Penelitian oleh A. Syahraeni dengan judul “Dakwah Kultural Muhammadiyah 

di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukan bahwa apresiasi Muhammadiyah 

                                                           

8 Syarifudin, “Tehnologi Dakwah (Studi Analisis Kompetensi Mubalig Muhammadiyah Di 

Kota Ambon” Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012) 
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berpihak kepada dakwah kultural yang menerima kecerdasan dan kearifan local dan 

mencegah kemungkaran. Aplikasi dakwah kultural pada masyarakat Kabupaten 

Gowa dapat terlihat dari kehidupan sehari hari dan seni pada masyarakat Kabupaten 

Gowa. Sedangkan nilai-nilai Islam dapat terintegrasi kedalam kultur masyarakat 

Kabupaten Gowa sebagai sistem nilai yang sakral bersatu secara dialektis-simbolis 

dalam budaya local masyarakat Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan aktualisasi serta 

berlanjut dakwah kultural pada masyarakat Gowa. Tujuannya agar nilai-nilai yang 

ada tetap eksis dalam masyarakat dan diharapkan masyarakat sebagai sasaran yang 

telah menerima dakwah kultural yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi 

dan lingkungan lebih bisa memberikan nuansa islami bahkan bisa 

mengembangkannya.
9
 

3. Penelitian oleh Mahmuddin dengan judul “Dakwah Dan Transformasi Sosial 

(Study Tentang Strategi Dakwah Muhammadiyah di Bulukumba)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transformasi sosial di bulukumba dapat diamati 

dalam bentuk perubahan pola pikir, prilaku dan budaya masyarakat dalam bidang 

sosial keagamaan terutama yang berkaitan dengan ritual pelaksanaan keagamaan, 

meliputi: pesta laut, prosesi turun sawah, prosesi naik rumah, prosesi pernikahan, 

prosesi kunjungan tempat yang dianggap keramat, dan prosesi khatam al-Qur‟an, 

dalam praktek ritual ini adanya unsur kesyirikan yang menggabungkan antara budaya 

                                                           

9 A. Syahraini, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa” Disertasi (Makassar: 

PPs UIN Alauddin Makassar, 2012). 
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dan agama, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan masalah 

moral. Strategi dakwah Muhammadiyah melalui dakwah jamaah dan dakwah 

kultural. Sedangkan transformasi sosial dakwah Muhammadiyah di Bulukumba 

terlihat pada perubahan sosial yang berkaitan dengan praktik secara ritual keagamaan 

yang tertuang dalam bidang sosial keagamaan , meliputi: pesta laut, prosesi turun 

sawah, prosesi naik rumah, prosesi pernikahan, prosesi kunjungan tempat yang 

dianggap keramat, dan prosesi khatam al-Qur‟an. Dakwah yang dikembangkan oleh 

Muhammadiyah sudah tepat sasaran. Bentuk keberhasilan dari dakwah ini dapat kita 

lihat dengan semakin banyaknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang 

agama. Selain itu, transformasi sosial dakwah Muhamadiyah di Bulukumba 

menunjukkan hasil yang gemilang, berdasarkan pada temuan yang didapat bahwa 

mubaliq Muhammadiyah telah mendapat kepercayaan dari masyarakat terkait keikut 

sertaannya dalam membina masyarakat, khususnya yang terkait dengan transformasi 

sosial di Bulukumba.
10

 

    Dengan berbagai hasil penelitian yang penulis tuangkan di atas, belum ada 

yang membahas  secara spesifik terkait komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap 

pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

 

 

                                                           

10 Mahmuddin, “Dakwah Dan Transformasi Sosial (Study Tentang Strategi Dakwah 

Muhammadiyah di Bulukumba), “Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin Makassar, 2013). 
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E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan model komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap 

pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

b.  Untuk mendeskripsikan respon masyarakat terhadap model komunikasi dakwah 

Muhammadiyah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan ilmiah dan juga  praktis, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, yakni diharapkan dapat memberi manfaat sekaligus sebagai 

pedoman dalam mengkomunikasikan dakwah Muhammadiyah di tengah-tengah umat 

dengan latar belakang yang berbeda-beda, sebagai bentuk sumbangsih teoritis dalam 

pembinaan masyarakat petani.  

b.Kegunaan praktis, dengan melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dorongan kepada para pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi Dakwah Muhammadiyah 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Kata komunikasi berasal dari bahasa ingris yaitu Communication yang dari kata 

latinnya yaitu coommunicatio, bersumber dari kata communis yang bermakna sama-

sama. Sama  yang dimaksud disini adalah memiliki makna yang sama.
1
 Komunikasi 

jika didefinisikan secara sederhana, diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan dengan melalui media yang dapat menimbulkan 

akibat tertentu. Di dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) komunikasi ini di 

artikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang di lakukan 

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
2
 

 Secara umum komunikasi dilakukan dengan cara lisan atau juga verbal 

sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak serta dapat 

memberikan pengaruh. Jika keduanya tidak memiliki bahasa verbal yang dapat 

dimengerti, maka komunikasi yang dapat dilakukan oleh keduanya adalah 

komunikasi dengan mengunakan gerak gerik badan, atau dengan isyarat tertentu, 

misalnya menggelengkan kepala, tersenyum, mengangkat bahu, atau mungkin dengan 

                                                           

 1 Onong Uchana Effendi, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), h.10. 

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka), 

h. 309. 
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isyarat-isyarat yang lain yang tentunya dapat di mengerti oleh keduanya. Cara seperti 

ini disebut juga dengan komunikasi nonverbal
3
 

Komunikasi memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, sebab tanpa 

komunikasi seseorang tidak akan dapat berinteraksi dengan sesamanya baik dalam 

kelompok masyarakat kecil maupun dalam kelompok masyarakat besar. komunikasi 

merupakan upaya membangun pengertian antara komunikator dan komunikan, 

sehingga terjalin kesamaan terhadap suatu hal. Oleh karena itu untuk mampu 

mencapai tujuan yang dimaksud, maka feedback adalah hal yang sangat yang 

diharapkan dalam sebuah komunikasi. Sebab dengan adanya feedback dari 

komunikan, komunikator akan dapat mengetahui apakah pesan berhasil tersampaikan 

dengan baik atau tidak. Berikut pengertian komunikasi menurut beberapa pendapat 

para ahli yaitu: 

     1)  Lexicographer adalah sebuah upaya berbagi dengan maksud untuk mencapai 

kebersamaan. Dalam sebuah komunikasi pemahaman yang sama adalah merupakan 

tujuan yang diinginkan terhadap pesan yang saling dipertukarkan.  

     2)  J.A Devito yaitu  suatu tindakan yang di lakukan oleh satu orang atau lebih 

yang melahirkan proses pengiriman dan menerima pesan. Sehingga memberikan 

pengaruh tertentu, serta adanya kesempatan dalam melakukan umpan balik. 

     3)  Hovland Janis dan Kelley, adalah sebuah proses penyampaian kata-kata yang 

dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mengubah 

prilaku komunikannya.
4
 

                                                           

3 Agus Hermawan, Komunikasi Pemasaran (Jakarta: Erlangga 2012), h. 4. 

4 Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), h. 18. 
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     4)  Wibowo yaitu  menyampaikan sesuatu yang ada dipikiran, atas konsep yang 

kita miliki untuk kita sampaikan ke pada orang lain. Atau usaha memberikan 

pengaruh terhadap orang lain dengan tujuan untuk memperoleh apa yang di inginkan.  

     5)  Shannon dan Weaver yaitu proses interaksi sesama manusia yang mengandung 

saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain, baik dalam bentuk 

sengaja atau pun tidak. Yang dalam komunikasinya tidak hanya terbatas pada bahasa 

verbal, namun juga dalam hal ekspresi wajah, teknologi, seni dan lukisan
5
 

     6)  Harold Lasswell cara yang terbaik ketika ingin menerangkan proses 

komunikasi yaitu menjawab pertanyaan : Who(siapa?), Says Whats(apa yang di 

katakana?),  In Which Channel(melalui saluran apa?),  To Whom(kepada siapa?),  

With What Effect(apa efek yang ditimbulkan).
6
  

 1. Who (siapa/sumber) 

  Who diartikan sebagai komunikator atau sumber yang menyampaikan berita 

kepada penerima.
7
 dia merupakan pelaku utama dalam penyampaian sebuah pesan 

kepada orang lain dengan melalui komunikasi. Maka tidak heran ketika seseorang 

mendapatkan berita, hal yang pertama mereka akan lihat adalah sumber beritanya 

(komunikatornya). Artinya bahwa kualitas yang di miliki oleh komunikator ini 

merupakan penentu atas berita yang dia bawa. 

 

 

                                                           

5  Fakhri, dkk., Komunikasi Islam (Yogyakarta: Ak Group bekerja sama dengan Ar-Raniry 

Press, Darussalam Banda Aceh, 2006), h. 3. 

6 Rochanat Harun dan Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: 

Perspektif Dominan, Kajian Ulang dan Teori Kritis (Jakarta: Kelapa Gading Permai, 2011), h. 23. 

7 Hafied  Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 34 
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 2. Says what (pesan)  

    Says what merupakan isi pesan atau bahan yang akan disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan berupa hiburan, informasi, propaganda, nasehat, dan 

ilmu pengetahuan. Tujuan dari pesan ini adalah sebagai penguat sekaligus  untuk 

memberikan pengaruh  kepada komunikan. Terkait informasi yang akan disampaikan 

komunikator kepada komunikan, umumnya  menggunakan simbol verbal dan non 

verbal yang mewakili perasaan.  

  3. In which channel (saluran/media) 

  In which channel atau saluran/media, adalah merupakan wasilah yang dapat 

membantu mendistribusikan isi pesan dari komunikator kepada komunikan, baik 

dengan secara langsung maupun tidak secara langsung. Adapun media yang di 

maksud dalam hal ini adalah alat yang di gunakan untuk memindahkan isi pesan 

kepada penerima. Bebrapa pendapat mengenai saluran media itu sendiri
8
 

Ada yang mengatakan bahwa media itu memiliki macam-macam bentuk, 

contohnya dalam komunikasi antar pribadi, panca indra dianggap sebagai salah satu 

media komunikasi. Selain alat panca indra manusia masih banyak media komunikasi 

yang lain seperti telepon, whatsap, surat, telegram, dan lain sebaginya.  

4. To whom (siapa/penerima)  

  To whom merupakan pihak penerima pesan  atau target yang menjadi 

sasaran dari sebuah komunikasi. Adapun yang menerima pesan bisa berupa individu, 

atau mungkin kelompok organisasi, dan lain sebagainya. Dalam bahasa ingris 

penerima di sebut sebagai audience, decoder, atau receiver.
9
 

                                                           

8 Hafied  Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 25 

9 Cangara, Perencanaan Dan Strategi Komunikasi, h. 35 
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5. With what effect (dampak/efek) 

  Efek atau dampak dari sebuah komunikasi merupakan hasil yang di peroleh 

dari sebuah proses komunikasi. Adanya perubahan pada sikap dan tingkah laku 

seseorang yang dijadikan sebagai sasaran komunikasi. Jika tingkah laku yang di 

lakukan oleh seseorang itu baik, berarti komunikasi yang di jalankan berjalan dengan 

baik, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan beberapa uraian dari para ahli di atas tentang pengertian 

komunikasi, maka peneliti meyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk 

memberikan arahan sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat 

dipahami dan dimengerti oleh komunikan. 

 Dampak dari sebuah komunikasi yang terjadi akan memberikan pola 

perubahan utamanya bagi komunikan. Adanya perubahan pada sikap yang lebih baik 

serta semakin bertambahnya pengetahuan, merupakan tanda bahwa komunikasi 

berjalan dengan baik. Menurut Lasswell perubahan perilaku pada audience dapat di 

lihat pada:  

1. Adanya  peningkatan dari pengetahuan (kognitif)  

2. Adanya perubahan pada tingkat perasaan (afektif)  

3. Adanya perubahan pada sikap dan tingkah laku (psikomotor) 

2.  Bentuk- Bentuk Komunikasi  

Komunikasi dapat saja terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda,  baik 

komunikasi yang berbentuk personal maupun komunikasi yang berbentuk kelompok. 

Begitu pula dengan sifat komunikasi ada yang dilakukan dengan cara tatap muka 
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langsung (komunikasi aktif) dan ada pula yang di lakukan dengan melalui perantara 

media (komunikasi pasif).    

Komunikasi aktif adalah merupakan suatu proses komunikasi yang 

berlangsung dengan aktif yang terjadi antara komunikator dengan komunikan. Yang 

mana  antara keduanya sama- sama aktif dalam berkomunikasi, baik komunikator 

maupun komunikan sehingga terjadi timbal balik diantara keduanya. Adapun 

komunikasi pasif yaitu sebuah penyampaian pesan, informasi, gagasan, ide oleh 

komunikator kepada komunikan sebagai penerima pesan akan tetapi komunikan 

sendiri tidak memiliki ruang kesempatan dalam memberikan sanggahan, tanggapan 

dari proses komunikasi tersebut. Berikut beberapa bentuk komunikasi yaitu:  

1. Komunikasi Intrapersonal 

 komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi dengan diri sendiri, meliputi  

proses asosiasi, persepsi, sensasi, memori dan berpikir.
10

 Dengan memahami 

komunikasi intrapersonal akan memudahkan kita untuk mengenal diri kita. Adapun 

fungsi dari komunikasi intrapersonal adalah:  

a. Meningkatkan imajinasi, pengendalian diri, serta kematanan berpikir sebelum 

mengambil tindakan. 

b. Dengan komunikasi intrapersonal  ini akan membantu seseorang atau individu agar 

lebih peka dan sadar akan kejadian yang terjadi di sekitarnya. 

2. Komunikasi Interpersonal  

 Komunikasi interpersonal  atau yang di kenal dengan komunikasi antar 

pribadi diartikan sebagai proses pertukaran informasi atau makna yang berlangsung 

                                                           

10 Nina W. Syam, M.S, Psikologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2011), h. 78. 
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antara orang-orang secara tatap muka, sehingga memungkinkan setiap peserta 

menangkap informasi yang disampaikan, baik secara verbal maupun nonverbal.
11

 

Komunikasi interpersonal mempunyai fungsi social sebab dalam proses komunikasi 

orang-orang akan berinteraksi satu sama lain.  Umumnya komunikasi ini dilakukan 

oleh dua orang atau bahkan lebih dimana antara komunikator dan komunikan terjadi 

kontak langsung dalam bentuk percakapan baik secara langsung (tatap muka)  

maupun tidak secara langsung dengan melalui media komunikator. 

Kemampuan komunikator sangat penting terkait dalam proses komunikasi. 

Sebagai sumber informasi, komunikator harus mampu mengekspresikan diri pada 

peranan orang lain. Dalam komunikasi secara langsung (tatap muka) perlu didukung 

dengan menggunakan komunikasi kebahasaan, bahasa sikap, dan bahasa kial. Ketiga 

peran bahasa tersebut di gunakan secara gabungan sehingga melahirkan kecocokan. 

Adapun contoh penggunaan ketiga peran bahasa tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Komunikasi kebahasaan, “saya turut senang dengan prestasi yang anda dapatkan”. 

b. Bahasa sikap, “memperlihatkan atau mengekspresikan perasaan bahagia dengan 

memandang penuh senyum dikulum”. 

c. Bahasa kial, “seorang komunikator mengajak berjabat tangan, atau 

membungkukkan badan”. 

3. Komunikasi Kelompok 

 Komunikasi kelompok yaitu komunikasi tatap muka yang terjadi antara 

komunikator dengan tiga orang atau bahkan lebih, tujuannya adalah untuk 

memperoleh hasil yang di sepakati. Pengertian lain dari komunikasi kelompok yaitu 

interaksi yang dilakukan secara tatap muka antara tiga orang atau bahkan lebih, 

                                                           
11 Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2005), h. 73. 
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dengan tujuan untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, yang dalam hal ini 

para anggota-kelompok dapat mengingat karakteristik pribadi anggota kelompok 

yang lain.
12

 

4. Komunikasi Organisasi    

Komunikasi organisasi diartikan sebagai komunikasi antar manusia yang 

terjadi dalam sebuah organisasi dan berlangsung secara formal maupun non formal 

tujuannya adalah untuk mencapai visi, misi dan tujuan.
13

 Dalam sebuah organisasi, 

komunikasi merupakan unsur yang sangat pokok sebab dengan komunikasi akan 

sangat membantu membangkitkan motivasi antar anggota, sehingga terbinanya kerja 

sama anggota yang baik.  

5. Komunikasi Massa  

Menurut Nurhalima Tambunan komunikasi massa dapat diartikan sebagai 

komunikasi dimana pesan dari media dicari, dan digunakan serta dikonsumsi oleh 

audiens. Dalam hal ini  media sebagai sumber informasi mengolah dan memproduksi 

lalu kemudian meyebarkan isi pesan kepada public secara meluas.
14

 Disini kita dapat 

melihat bahwasannya karakteristik utama sebuah komunikasi massa yaitu adanya 

media massa yang di jadikan sebagai alat dalam menyebarkan pesan.  

Seiring dengan waktu ternyata komunikasi yang telah di jalani oleh manusia 

masih sering menghadapi kendala salah satunya yaitu terkait pemaknaan lambang 

                                                           
12 Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2005), h. 56. 
13Hambali (dkk.), Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pengembangan Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

Jurnal Studi Sosial Dan Politik, 2 (Februari), 2018, h. 98-99, tersedia di: 

https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7076, diakses pada tanggal 27 September 2021.  
14Nurhalima Tambunan, Pengaruh Komunikasi Massa terhadap Khalayak. Jurnal Komunikasi 

Massa, 1 (April.), 2018, h.25, tersedia di:http://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika, diakses pada 

tanggal 27 September 2021. 

https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.7076
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yang berbeda. Maka oleh sebab itu, sebuah komunikasi seharusnya dipertimbangkan 

sebagai aktivitas yang mana di dalamnya tidak ada tindakan atau pun ungkapan yang 

memberikan makna secara penuh, kecuali jika diindentifikasikan oleh partisipan 

komunikasi yang terlibat.
15

 

b.  Dakwah  

1. Pengertian Dakwah 

Secara etimologis, Dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu da’a yad’u 

da,watan, du’a.
16

 yang diartikan sebagai seruan, ajakan, panggilan, permintaan, dan 

permohonan. Sedangkan dalam bentuk kata kerja dakwah dapat diartikan sebagai 

memanggil, menyeru atau mengajak.
17

 Adapun secara terminologi berikut beberapa 

pengertian dakwah yang dikemukakan oleh para ahli yaitu : 

a. Toha Ali makhfudh dalam kitabnya hidayatul mursyidin sebagaimana yang kutip 

oleh M. Munir dan Wahyu Ilaihi berpendapat bahwa Dakwah yaitu mengajak 

manusia pada perbuatan kebaikan sesuai dengan petunjuk agama serta mencegah 

pada perbuatan keburukan demi untuk meraih kebahagian didunia lebih-lebih 

diakhirat.
18

 

b. Toha Yahya Omar, sebagaimana yang kutip oleh Muliadin berpendapat bahwa 

dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang 

                                                           

15Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paragidma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 251. 

16 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 

h. 5.  

17 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.  

18 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006), h. 19. 
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benar sesuai dengan perintah tuhan, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di 

dunia dan akhirat.
19

 

c. Muliaty Amin berpendapat bahwa dakwah sebagai upaya mengajak seseorang atau 

sekelompok orang atau masyarakat agar memeluk  dan mengamalkan ajaran islam 

kedalam kehidupan yang nyata.
20

 

d. M.Quraish Shihab, menurutnya Dakwah ialah seruan atau ajakan kepada 

pertobatan. atau upaya untuk mengubah kepribadian kepada pribadi yang lebih 

baik. (dari yang sebelumlnya memiliki pribadi yang buruk kemudian berubah 

kearah pribadi yang lebih baik). Baik secara pribadi maupun kepada masyarakat, 

dan seharusnya dakwah ini harus mampu menyadarkan sehingga ajaran Islam ini 

dapat diterapkan secara menyeluruh disemua aspek kehidupan.
21

 

e. Muhammad Natsir sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rosyd Shaleh dakwah 

ialah seruan, baik secara perorangan manusia maupun  kepada keseluruh umat 

manusia mengenai tentang konsep Islam, pandangan serta tujuan dari penciptaan 

manusia, yang didalamnya mengandung amar ma‟ruf nahi munkar. Dengan 

menggunakan media yang cocok dan membimbing baik kehidupan perseorangan, 

rumah tangga, dan bermasyarakat.
22

 

Dakwah ialah suatu ajakan dengan memberikan motovasi atau kabar gembira 

(mendorong seseorang sehingga mengetahui) lalu dengan pengetahuan ini dapat 

                                                           

19 Muliadin, Dakwah Efektif: Prinsip, Metode dan Aplikasinya (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 4.  

20 Muliaty Amin,  Metodologi Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 4.  

21 M. Quraish Shihab,  Membumikan Al-Qur’an fungsi dan perang wahyu dalam kehidupan 

masyarakat (Bandung: Mizan, 2007), h. 11. 

22 Muliadin, Dakwah Efektif: Prinsip, Metode dan Aplikasinya, h. 4-5. 
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menuntunnya kepada jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT.
23

 Dakwah 

Islamiyah merupakan suatu  aktivitas yang dilakukan secara sadar dan memiliki 

tujuan. Dalam bentuk asalnya, dakwah adalah aktivitas yang diemban oleh para nabi 

dan rasul yang merupakan aktivitas nubuwah dalam menyampaikan wahyu kepada 

umat manusia, dengan tujuan utamanya berkaitan erat dengan tujuan ajaran wahyu 

(al-Quran dan al-Hadits)
24

 

Ada juga yang berpandangan bahwa Dakwah mengandung pengertian sebagai 

suatu ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan lain sebagainya. 

Dimana pada ajakan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan berencana dengan 

harapan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain baik secara individual 

maupun secara kelompok sehingga dalam dirinya timbul suatu pengetahuan, 

penghayatan, kesadaran, serta sikap dalam mengamalkan ajaran agama islam sebagai 

pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur paksaan.
25

 

Setelah merumuskan semua penjelasan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Dakwah adalah sebuah ajakan kebaikan kepada manusia untuk 

tunduk dan patuh hanya kepada Allah SWT. Dengan sungguh-sungguh mengerjakan 

apa yang diperintahkan  dan mejauhi segala apa yang dilarang dengan menggunakan 

sarana yang sesuai yang tidak melanggar syariat, demi untuk mencapai keselematan 

didunia dan akhirat.   

                                                           

23 A.Ilyas Ismail dan Prio Hotma, Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama Dan 

Peradaban Islam (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), h. 29 

24 M. Ridho Syabibi, Metodologi Ilmu Da’wah Kajian Ontologis Dakwah Ikhwan Al-Safa’, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h.49-50.   

25 M. Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), p. 6 
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  Dalam Dakwah sendiri ada yang disebut sebagai Dai, atau yang bertugas 

menyampaikan Dakwah, sedangkan orang yang menerima Dakwah atau yang 

didakwahi disebut sebagai mad‟u.
26

 Istilah lain dari kata Dakwah ini adalah tabligh, 

amr ma‟ruf nahi mungkar, mau‟idzhoh hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, ta‟lim, 

khotbah, tarbiyah. 

2.  Media Dakwah 

Media dakwah dapat diartikan sebagai sarana, tempat, atau alat yang 

digunakan sebagai penyalur dakwah seperti TV, Radio, Smartphone, dan lain 

sebagainya. Keberadaan sarana atau media merupakan bagian yang sangat penting 

dan merupakan faktor penunjang serta pendukung dari keberhasilan sebuah dakwah.
27

  

Dakwah Islam adalah merupakan tugas  yang sangat mulia yang merupakan 

tanggung jawab bagi setiap muslim di manapun mereka berada.  Peran dakwah ini 

sangatlah besar dalam kehidupan manusia sebab dengan washilah dakwah ini 

seseorang akan saling mengingatkan, memberi motivasi dalam menuntut ilmu, 

dengan tujuan dapat memberikan manfaat pada orang lain. Demikian pentingnya 

dakwah dalam Islam, maka sebagian pakar berpandangan bahwa Islam adalah 

merupakan agama dakwah
28

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan terus 

mengalami kemajuan memberikan pengaruh pada pemikiran dan ruang lingkup 

dakwah itu sendiri. Sehingga dakwah yang dulunya  hanya dikenal sebagai 

                                                           

26 Ahmad Warson Munir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 406-

407 

27 Umdatul Hasanah, Ilmu dan Filsafat Dakwah (Serang Banten: Fseipress, 2013), h. 52.  

28 Lihat Sayyid Quthub, Fi Zhilal al-Qur’an, vol 1(Beirut: Dar al-Syuruq,), h.129.M. Natsir, 

Fiqhud Da’wah(Jakarat:Dewan Dakwah,), h 31 dan A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama 

Dewasa Ini ( Jakarta: Rajawali Pers,) h. 71 
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penyampaian Islam melalui lisan, kini mulai mengalami pengertian yang lebih luas. 

Dalam pengertian terminologi modern dakwah dipahami sebagai upaya untuk 

membangun karakter dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama yang 

sejalan dengan cita-cita sosial Islam. Sehingga segala aspek dalam kehidupan 

manusia dapat dijadikan sebagai sarana dalam berdakwah.
29

 

  Al-Qur‟an sebagai landasan orang yang beriman telah mengajarkan bahwa 

seseorang yang telah memeluk Islam harus mampu menerapkan segala apa yang telah 

diperintahkan baik Allah SWT maupun Rasulnya. Dirinya harus mampu 

menyerahkan segalanya, seperti kata M.Amien Rais bahwa segala apapun  baik yang 

menyangkut politik, ekonomi, usaha-usaha sosial, kegiatan-kegiatan ilmu dan 

tekhnologi, gerakan-gerakan budaya, kreasi seni, dan lain sebagainya kesemunya ini 

harus menjadi pengantar dakwah.
30

 

 Secara umum dakwah telah dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: dakwah 

bil-lisan, dakwah bil-qolam, dan dakwah bil-hal atau yang biasa disebut dengan 

dakwah keteladanan. 

1) Dakwah bil-lisan 

Dakwah Billisan adalah merupakan dakwah yang pertama kali dipraktekkan 

oleh para nabi terdahulu, hal ini sesuai dengan kisah kenabian Adam as dimana ketika 

Adam memerintahkan kepada kedua putranya yaitu habil dan qobil untuk 

mempersembahkan hasil buah-buahan mereka yang terbaik kepada Allah SWT. Dari 

sini kita dapat melihat bahwa model dakwah yang dilakukan oleh nabi Adam as 

adalah dakwah dengan lisan. Demikian juga bagi para nabi dan rasul yang lain 

                                                           

29 Abdullah, M.Si. Ilmu Dakwah,(Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada), h. 29 

30 M.Amien Rais, Cakrawala Islam (Bandung: Mizan, ), h. 27. 
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mereka melakukan hal yang sama, bahkan nabi kita yang mulia yaitu Rasulullah Saw, 

diawal kerasulannya baginda Rasul telah melakukan dakwah secara lisan.  Meskipun 

secara bersamaan juga telah melakukan dakwah baik secara tindakan (bil-hal) 

maupun secara tulisan (bil-qolam). 

Dakwah secara lisan atau yang biasa kita sebut dengan tablig secara umum 

telah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah secara langsung atau tanpa 

menggunakan media sebagai penghubung, sehingga antara Dai dan mad‟u bisa 

langsung saling berhadapan (face to face). Dalam ilmu komunikasi kondisi ini disebut 

sebagai komunikasi primer. Yang kedua adalah dakwah dengan menggunakan media 

atau kebalikan dari yang pertama. Yaitu antara Dai dan mad‟u menggunakan media 

(channel) sebagai penghubung baik itu televisi, radio, youtube, instagram,wa, dan lain 

sebagainya. model komunikasi ini disebut dengan komunikasi sekunder.  

Saat ini dakwah yang dilakukan secara tatap muka telah mengalami 

perubahan sehingga dengan melihat perkembangan yang semakin maju maka kedua 

model dakwah diatas harus terus dikembangkan dan dilakukan terobosan serta 

inovasi agar selalu relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian 

terkait dakwah secara langsung ini juga telah dibedakan menjadi dua. Yang pertama 

adalah dakwah yang berbentuk fardiyah atau dakwah (interpersonal) dan yang kedua 

adalah dakwah yang ditunjukkan kepada kelompok atau yang biasa disebut sebagai 

dakwah ammah. Contohnya seperti khutbah, ceramah, pengajian rutin, dan peringatan 

hari-hari besar Islam lainnya. 

Tentunya dengan metode dakwah yang dilakukan secara langsung kepada 

mad‟u, baik secara fardiyah maupun secara kelompok, akan memberikan beberapa 
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kelebihan. Nah berikut beberapa keunggulan dari dakwah yang dilakukan secara 

langsung:   

1.Dengan melakukan dakwah secara langsung, seorang Dai akan lebih paham 

kondisi mad‟u yang dihadapi. 

2. Antara Dai dan mad‟u memiliki hubungan keakraban yang lebih mendalam.  

3. Dengan melakukan dakwah secara langsung, seorang Dai akan lebih 

bersemangat. 

4. Suasana pengajian akan lebih hidup sebab respon dari mad‟u dapat langsung 

diterimah Dai. 

5. Dengan mempelajari kondisi mad‟u Dai dapat menentukan materi yang akan 

disampaikan. 

Selain itu salah satu manfaat dari dakwah fardiyah ini, kita dapat mengetahui 

kebutuhan masyarakat. Sebab materi yang baik bukanlah menjadi tolak ukur 

keberhasilan dari dakwah yang kita sampaikan. Akan tetapi bagaimana kita mampu 

memberikan pesan dakwah, dan pesan itu dapat diaplikasikan oleh khalayak. 

Attoriqotu ahammu min al-maddah, cara penyajian itu penting dibanding dengan 

materi.Itulah sebabnya ada ungkapan yang menyatakan sekalipun itu makanannya 

sederhana namun dalam penyajiannya dilakukan dengan hormat dan baik, akan lebih 

nikmat jika dibandingkan dengan makanan yang sekalipun enak namun dalam 

penyajiannya kasar dan tidak baik sehingga menyakitkan hati bagi penerimanya.
31

 

Dengan pertimbangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan 

cepat, maka dakwah harus mampu memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan semua 

media komunikasi yang tersedia. Namun harus tetap mempertahankan komunikasi 

                                                           

31 Munzier Suparta, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 11. 
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yang berlangsung secara lisan (face to face), contoh misalnya khutbah dihari juma‟at 

yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau secara tatap muka 

tanpa menggunakan media penghubung. Sehingga dalam pengerjaannya tidak boleh 

dilakukan dalam bentuk yang lain sebab syariat telah menetapkan pelaksanaannya. 

Disisi yang lain dengan metode ini seorang dai dapat langsung menyampaikan 

prinsip-prinsip serta nilai-nilai Islam yang murni yang bersumber dari al-Qur‟an 

maupun sunnah. Sehingga dengan kondisi ini seorang mad‟u akan dapat bertanya 

langsung mengenai tentang isi bahasan yang belum jelas. cara seperti ini akan sulit 

jika dilakukan pada media, sekalipun dalam penyampaiannya sudah diiringi dengan 

dialog interaktif. 

Oleh karena itu dakwah fardiyah ini harus tetap dipertahankan dan 

dikembangkan. Sebab dengan mengajak manusia kepada hakikat yang murni dan apa 

adanya tidak mungkin dapat dicapai tanpa melalui pendekatan dan pancingan atau tanpa 

mempertimbangkan iklim dan medan kerja yang sedang di hadapi.32  Dakwah fardiyah 

atau  lawan kata dari dakwah ammah (jamaah) adalah merupakan sebuah ajakan atau 

seruan untuk tetap pada jalan kebaikan yang di kendaki oleh Allah swt, yang 

dilakukan seorang dai kepada orang lain atau dilakukan secara perorangan.
33

 

Jika kita telusuri sejarah dakwah dimasa baginda Rasulullah saw ,bahwa awal 

mulanya nabi berdakwah yaitu ketika turunnya wahyu yang kedua  yaitu pada surah 

al-muddatsir surah ke 74 ayat 1-5, dimana ketika itu dakwah dilakukan secara 

sirriyyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan ini berjalan selama tiga tahun 

                                                           

32 Munir, Metode Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 13. 

33 Ali Abdul Halim Mahmud. Dakwah fardiyah, terj. As‟ad Yasin (Jakarta: Gema Insani 

Press,), h. 29. 
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lamanya.
34

dakwah yang telah diajalankan Rasulullah kepada para sahabat dekatnya 

ternyata mampu membuat mereka terpengaruh sehingga ketika baginda Rasulullah 

mengajak mereka untuk memeluk ajaran Islam, mereka ikhlas dan ridho. 

Tentu semua itu adalah merupak dampak dari pada cerminan yang telah 

baginda Rasulullah saw praktekkan. Dari sejarah dakwah rasul ini lah kita dapat 

mengambil pelajaran bahwa, dakwah fardiyah sangat memberikan pengaruh besar di 

kalangan masyarakat umum jika seorang Dai atau yang menyampaikan pesan mampu 

memberikan contoh yang baik dengan muatan kepribadian yang mulia atau aklaqul 

karimah. Sebab pengaruh dari dakwah fardiyah ini akan lebih efektif apabila antara 

Dai dan mad‟u saling mengenal sehingga, dengannya akan menimbulkan rasa saling 

cinta. 

2) Dakwah bi Al-Qolam 

Dakwah bi al-qalam, yaitu dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Seperti  

majalah, buku, surat kabar, maupun internet. Sehingga jangkauan yang dapat dicapai 

oleh pada dakwah bi al-qalam ini lebih luas jika dibandingkan dengan media lisan. 

Begitu pula dengan metode yang digunakan, yang tidak membutuhkan waktu secara 

khusus untuk kegiatannya. Kapan pun dan dimana pun kita berada selama masih 

dijangkau oleh jaringan maka kita dengan mudah mengakses dan menikmati dakwah 

yang disajikan.
35

 

Dakwah bi al-qolam ini bukanlah dakwah yang baru muncul kepermukaan, 

ketika mesin cetak atau press ini ditemukan, akan tetapi lima belas abad yang silam 

jauh-jauh hari sebelum alat ini ditemukan baginda Rasul sudah mempraktekkannya. 

                                                           

34 Majid Khan. Fathul Islam (Bandung: Pustaka,),h. 61-63  

35 Samsul Munir, Ilmu Dakwah ed 1 cet 2 (Jakarta : Amzah ),h. 11 



31 
 

 
 

Menurut sejarah ketika baginda yang mulia ingin melakukan pengembangan wilayah 

dakwahnya, atau ingin menundukkan sebuah wilayah, maka yang baginda lakukan 

pertama kali adalah dengan menulis surat dan memerintahkan sahabatnya untuk 

diantarkan kepada para pemimpin dan raja-raja pada masa itu. Yang berisi tentang 

ajakan agar mereka mau masuk Islam, bahkan diriwayatkan ada delapan pucuk surat 

yang beliau kirimkan kepada para penguasa waktu itu  dan diantarkan langsung oleh 

para sahabat nabi yang bijak.
36

 

Agar dakwah ini tidak tertinggal dengan zaman dan penganutnya.maka 

mengoptimalkan pemanfaatan media sangatlah penting. Apalagi zaman ini informasi 

semakin cepat untuk didapatkan sehingga tuntutan dakwah dalam bentuk media 

massa  sangat mendesak.  

3) Dakwah bi Al-Hal 

Dakwah bi al-hal ini merupakan istilah yang pertama kali populer di Indonesia 

dan diperkirakan muncul sekitar tahun 70-an. Namun hingga saat ini belum 

ditemukan referensi yang menjelaskan tentang sosok atau penggagas pertama dari 

istilah ini. 

Menurut H.S.Projokusumo bahwa istilah dakwah bi al-hal ini mulai 

dipopulerkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada acara Musyawarah Nasional 

(Munas) tahun 1985. Lalu kemudian memasukkan dakwah bi al-hal sebagai salah 

satu program dalam rapat kerja nasional ditahun 1987. Dalam pandangan MUI bahwa 

                                                           

36 Majid Khan.Muhammad Saw, Rasul Terakhir, terj, Fathul Islam (Bandung: Pustaka,1985), 

h. 201. 
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salah satu tujuan dakwah bi al-hal ini adalah untuk mengangkap derajat dan martabat 

utamanya kaum dhuafa yang memilki pengahasilan rendah.
37

 

Sedangkan di Malaysia, istilah dakwah bi al-hal ini diucapkan oleh Mahathir 

Mohamad ditahun 1996. Tepatnya ketika beliau memberikan sambutan pada acara 

Perhimpunan Agung Riseap ke-9 di Kuala Lumpur, Malaysia 6 september 1996. Kala 

itu Mahathir mengungkapkan bahwa dakwah bi al-hal merupakan terobosan baru 

dalam berdakwah.
38

   

Dakwah bi al-hal memiliki makna yang hampir sama dengan lisanul hal 

dengan lisanul uswah. Dakwah bi al-hal diartikan sebagai dakwah kondisi atau 

keadaan. M.Natsir mengganti istilah dakwah bi al-hal ini dengan lisanul hal dan 

lisanul uswah, menurutnya dakwah dengan lisanul uswah adalah bahasa contoh dari 

perbuatan nyata. Ketika baginda nabi hijrah ke Madinah lalu kemudian membangun 

masjid Quba  dan masjid Nabawi serta menggali parit untuk melindungi kaum 

muslimin yang berada di kota Madinah dari serangan kaum musyrikin pada perang 

Ahzab maka itu merupakan bentuk tindakan lisanul uswah.
39

 adapun lisanul hal yaitu 

lebih pada budi pekerti dan akhlaqul karimah yang telah baginda Nabi contohkan.
40

 

M.Quraish Shihab dakwah bi al-hal lebih identik dengan pembanguna 

karakter masyarakat muslim. Lebih lanjut beliau menjelaskan dengan dakwah bi al-

hal ini maka diharapkan dapat menunjang dari segi-segi kehidupan manusia, sehingga 

pada akhirnya semua kelompok masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang 

                                                           

37Rusjdi Hamka dan Rafiq (Ed.), Islam dan Era Reformasi (jakarta: Pustaka Panjimas, ), h. 

316.  

38 Mahathir Mohamad, Islam dan Umat Islam (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara 

Malaysia Berhad, 2003), h. 95. 

39 M.Natsir, Fiqhud....,h. 205. 

40 M.Natsir, Fiqhud....,h. 219-221. 
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dihadapinya. Baik menyangkut perekenomian, pendidikan, kesehatan masyarakat, 

dan lain sebagainya.
41

 

Senada dengan itu Ace Partadiredja memberikan pandangan bahwa untuk 

mencapai dari pada kesuksesan dakwah bi al-hal maka ada enam kebutuhan mendasar 

(basic need) manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pangan (makanan), 

yang kedua sandang (pakaian), yang ketiga papan (rumah), pendidikan, pekerjaan, 

dan kesehatan. Lanjut beliau menjelaskan jika kesemua kebutuhan diatas terpenuhi 

maka akan tercipta masyarakat yang adil, aman, dan sejahtra. 

Secara rill memang sering terjadi kesulitan dalam menyelesaikan semua  

permasalahan, akan tapi paling tidak dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat 

baik makanan yg bergizi, pendidikan yang terjamin, pakaian yang layak,(menutup 

aurat), terjangkaunya kesehatan,  pekerjaan yg halal, dan pendapatan yang memadai. 

Akan sangat membantu pada keberlangsungan sebuah dakwah.
42

 

Di masa nabi saw Islam hadir dengan membawa konsep agama “rahmatan lil 

alamin” yaitu sebuah konsep yang mengusung terciptanya masyarakat madani. 

Keberhasilan dakwah yang telah di enban oleh baginda nabi adalah merupakan uswah 

dan aplikasi atas dakwah nabi. sehingga nilai-nilai islam dapat di rasakan langsung 

oleh penduduk Makkah dan Madinah pada saat itu. Tentunya keberhasilan itu tidak 

terlepas pada dakwah tiga serangkai yang telah baginda Nabi saw berhasil bawa. 

Yaitu: bil-lisan, bil-kitabah, dan bil-hal. 

Dengan melihat berbagai permasalahan atau problem yang telah dihadapi 

ummat, maka perlu adanya revitalisasi terkait dakwah bil-hal. Adagium Islam 

                                                           

41 M.Quraish Shihab Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan), h. 398. 

42 Ahmad, Dakwah...,h. 121. 
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Rahmatan lil‟alamin (ISRA) sudah didengung-dengungkan, namun secara zhohir 

belum mampu memberikan pengaruh dari segi tindakan bagi masyarakat muslim. 

Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi para Da‟i maupun ormas-

ormas yang mengatasnamakan islam. Selanjutnya terkait aplikasi bil-hal ini 

diperlukan networking dan teamwork yang kuat.   

3. Metode Dakwah 

Metode merupakan persoalan yang sangat penting dalam dakwah, sebab 

metode yang digunakan memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan 

dakwah itu sendiri. Disamping itu penggunaan metode harus disesuaikan dengan 

kondisi dan pola pikir mad‟u, “Athariqatu ahammu minal maddah” adalah sebuah 

ungkapan yang menjelaskan bahwa gaya bahasa lebih penting dari sebuah materi. 

Seorang Dai yang hebat ialah dia yang mampu membaca kondisi obyek dakwahnya. 

sehingga, ia paham dengan kebutuhan mad‟unya. Yang kemudian disampaikan 

dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Dalam bahasa Indonesia Thariqah 

dakwah mempunyai pengertian  sebagai sebuah cara yang ditentukan secara jelas 

untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, secara terencana, tersystem dan 

teratur.
43

 Abdul Kadir Munsyi, mengartikan metode sebagai “tehnik untuk 

menginformasikan sesuatu”.
44

 Adapun didalam metodologi pengajaran agama Islam 

disebutkan bahwa metode ialah “suatu tindakan yang sistematis dan umum dalam 

mencari kebenaran ilmiah”.
45

 

                                                           

43M. Syafaat Habib buku pedoman dakwah, wijaya, Jakarta, h. 160. 

44Abd.kadir Munsyi, Metode Diskusi Dalam Dakwah,Al-ikhlas, Surabaya,Cet.I,h.29. 

45Direktorat pembinaan perguruan tinggi agama islam,”Penyusunan Pembidangan ilmu 

Agama Islam,Jakarta, h.1 
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Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa metode yaitu bentuk pengaturan 

dengan menggunakan logika yang teratur dan merupakan teori teknik penyelesaian 

sesuatu yang di rancang untuk menemukan cara-cara yang tepat dan menghasilkan 

nilai yang maksimal dari sebuah kegiatan. Atau bisa juga kita katakan bahwa metode 

adalah suatu kerangka kerja yang melahirkan cara-cara yang sesuai dan tepat untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Mengenai metode dakwah, Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S. An-

Nahl/16: 125 

                            

                           

 

Terjemahnya: 

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

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”
46

  

 

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menggolongkan tiga 

metode dakwah dalam al-Qur‟an yaitu: yang pertama metode bil-hikmah, yang kedua 

metode bil-mau’idzah hasanah, dan yang ketiga metode bil-mujadalah bi al-lati hiya 

ahsan.
47

 

1. Bil-hikmah 

Dalam al-Qur‟an kata “hikmah” disebut sampai 20 kali, Baik dalam bentuk 

nakiroh maupun ma‟rifah. Dalam bentuk masdar disebut sebagai “hukman” yang 

                                                           

46 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponogoro), h. 281 

47 Acep Aripudin, Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da’i Terhadap Dinamika 
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bermakna mencegah. Sehingga jika dikaitkan dengan makna hukum, maka dapat 

diartikan sebagai mecegah dari kedzoliman, dan jika dikaitkan pula dengan dakwah 

yaitu menghindari perbuatan yang tidak sejalan dengan aktivitas dakwah. Al-hikmah 

juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dikembangkan dengan  benar 

sehingga menjadi sempurna. Pendapat ini mengatakan kata Al-hikmah berkembang 

menjadi empat bagian yaitu: kecakapan manajerial, ketajaman pikiran, kecerdasan, 

kejernihan pikiran.  

Menurut al-Asha‟i asal mula lahirnya kata hukumah (pemerintah) yaitu 

mencegah manusia pada perbuatan zhalim. Maka dipakailah istilah “hikmatul lijam” 

diartikan sebagai cambuk atau kekang kuda, untuk mencegah gerak, atau tindakan 

kuda.
48

 Senada  dengan itu, dalam kitab Mishbabul Munir pun menjelaskan bahwa 

dikatakan tali kekang sebab, mampu mengendalikan laju kudanya. Sehingga 

penunggang kuda dapat mengaturnya apakah kudanya lari atau berjalan. Dengan 

perumpamaan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki 

hikmah, bebarti dia telah memiliki pengendalian diri (kontrol) yang dapat 

menjauhkan dirinya dari prilaku yang kurang baik. Atau menurut Ahmad bin Munir 

al-Muqri‟al-Fayumi meghindarkan dari prilaku yang tercela atau yang hina.
49

  

Menurut M. Abduh, Hikmah adalah mengetahui faedah dan rahasia dalam 

segala hal. Dapat juga diartikan sebagai ucapan yang pendek namun memiliki makna 

yang luas.
50

 Atau bisa juga diartikan sebagai kepandaian dalam menempatkan sesuatu 

                                                           

48 Ibnu Mandzur,Lisanul Arab, 12/141. 

49 Ahmad bin Muhammad al-Muqrib’al al-Fayumi, al-Mishbahul Munir, h. 120 

50 Lihat, Sa‟dy Abu Habib, al-Qomusul Fiqhi, h. 97. 
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pada tempat dan porsinya.
51

 Dalam bahasa arab kata hikmah memiliki arti yang 

bermacam-macam yaitu: pandai, lemah lembut, nubuah, sesuatu yang mencegah 

kejahilan dan kerusakan, keilmuan dan pemaaf. Kata hikmah seringkali 

diterjemahkan dalam pengertian bijaksana yaitu suatu pendekatan dakwah yang mana 

dalam penerapannya tanpa menggunakan paksaan. Sehingga meminimalisir 

terjadinya konflik antara Dai dan mad‟u.
52

 

Ibnu Qoyyim rahimahullah dalam bukunya At-Tafsirul Qoyyim berpendapat 

bahwa makna hikmah yang paling tepat sesuai yang dikatakan oleh mujahid dan 

malik yang mendefinisikan, bahwa hikmah adalah ilmu tentang kebenaran dan 

pengamalannya, kesesuaian antar ucapan dan pengamalan. Dan semua hal ini tidak 

dapat diraih kecuali dengan memahami al-Qur‟an secara mendalam, serta 

pendalaman tentang syariat-syariat Islam, dan hakikat iman”.
53

 

Dalam dunia dakwah, kata hikmah adalah merupakan faktor penentu dari 

sukses tidaknya sebuah dakwah. Dalam menghadapi mad‟u yang memiliki tingkat 

pendidikan, latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan agar ajaran Islam mampu 

memberikan kesan bagi para mad‟u dengan  tepat. Maka seorang Dai dituntut agar ia 

mampu memahami karakter dan latar belakang dari mad‟unya, sehingga ide-ide yang 

ditawarkan dapat menyentuh  kalbunya. Sebab Da‟i yang sukses  juga berangkat dari 

sejauh mana ia mampu memilih dan mengolah kata. Tidak semua orang mampu 

berkata hikmah, adapun mereka yang mendapatkannya maka itu merupakan karunia 

                                                           

51 Abu Hayyan, al-Bahrul Muhith, Jilid 1, h. 392 Juga dr. Zaid Abdul Karim, ad-Dakwah bil-

hikmah, h. 26. 

52 Hamka, Tafsir Al-azhar, ( Jakarta: Pustaka Panjimas,), h. 321 

53Ibnu Qoyyim, At Tafsirul Qoyyim,  h.226 
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Allah yang sangat besar. Sebab Allah hanya memberikan untuk orang yang layak 

mendapatkannya.54 

2. bil-mau’idzah hasanah 

Secara bahasa kata mau’izhah hasanah terdiri dari dua kata yaitu mau‟izhoh, 

dan hasanah.  Adapun mau‟izhoh yaitu dari kata: wa‟adza-ya‟idzu-wa‟dzan-idzatan 

yang bermakna bimbingan, peringatan, nasehat, pendidikan.
55

 Adapun hasanah yaitu 

kebaikan. Sehingga Jika digabungan menjadi mau‟idzah hasanah yaitu: ungkapan 

yang mengandung pesan-pesan positif atau wasiat seperti pengajaran, bimbingan, 

pendidikan, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan baik dunia maupun 

akhirat.
56

  

Secara istilah kata mau’izhah hasanah memiliki banyak makna, berikut 

bebrapa pendapat antara lain: 

1. Menurut Ibn Sayyidi Al-mau‟idzah al-hasanah adalah “Memberi indzar 

(peringatan) kepada seseorang baik dalam bentuk faedah atau keutamaan maupun 

dalam bentuk ancaman. Sehingga dapat meluluhkan hatinya”. Al-mau‟idzah al-

hasanah juga diartikan sebagai pemberian nasehat (memberi peringatan) dengan gaya 

bahasa yang lembut, santun, sehingga dapat mempengaruhi pendengar dan mau 

menerima nasehat tersebut.
57

  

                                                           

54Abdul Rahman, Metode Dakwah, (Rejang Leong: LP2 STAIN CURUP, 2010), h. 79 

55Lois Ma‟luf, Munjid Fi al-lughah wa A’lam (Bairut: Dar Fikr. 1986) h.907, Ibnu Mandzur, 

Lisan al-Arab, jilid VI (Bairut: Dar Fikr, 1990) h. 466. 

56Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 251.  

57Masyhur Amin, Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah Tentang 

Aktivitas Keagamaan (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980), h. 34. 
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2. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-Nasafi yang telah dikutip 

Hasanuddin. ”mau’izhah hasanah” yaitu perkataan-perkataan yang tidak tersembunyi 

bagi mereka, bahwa engakau memberi nasehat dan menginginkan mereka baik atau 

dengan al-Qur‟an.
58

 

3. Menurut Abd. Hamid al-Bilali al-Mau‟izhah al-Hasanah merupakan salah 

satu cara dalam berdakwah. Dengan tujuan mengajak pada jalan Allah. Dengan 

memberikan nasehat, bimbingan, dengan cara lemah lembut agar mereka mau berbuat 

baik.
59

  

Kebanyakan pakar dan penulis kajian ilmu dakwah berpendapat bahwa 

dakwah bi al-mau’idzah al-hasanah yaitu: kemampuan komunikator (juru dakwah) 

dalam menyampaikan materi atau isi dakwahnya.
60

 Keunggulan bahasa yang kita 

miliki sangatlah penting sebab dengannya kita akan lebih mudah mempengaruhi 

pendengar atau komunikan kita. Tetapi terlepas dari hal itu, ada hal yang lebih 

penting lagi yaitu bagaimana kita mampu membaca kondisi dan kebutuhan audiens. 

sehingga apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh pendengar.  

Sesuai dengan sabda Nabi SAW “Khatibunnasi „ala qodri uqulihim” bicaralah 

sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Sehingga, mau‟idzah hasanah jauh dari 

sikap egois, agitasi emosional dan apologi. Prinsip ini dimaksudkan kepada mad‟u 

yang kapasitas intelektualnya tergolong rendah, baik dari segi pemikiran sampai pada 

pengalaman spiritualnya yang masih termasuk kelompok awam. Terkait itu maka 

                                                           

58 Hasanuddin, Hukum Dakwah (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) h.37 

59 Abd. Hamid al-Bilali,  fiqh al-Dakwah fi ingkar al-Mungkar (Kuwait: Dar al-

Dakwah,1989) h.260 
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peranan Dai atau juru dakwah adalah untuk mengayomi, membimbing, menjadi 

teman setia, memberikan arahan-arahan yang baik dan bermanfaat bagi mad‟u-nya.
61

 

Mau‟idzah hasanah merupakan tindakan penyebarluasan nilai-nilai 

keagamaan dengan pendekatan komunikasi verbal melalui lisan seperti khotbah, 

ceramah atau pidato. Dalam hal ini, peran komunikator (Dai)  yaitu memberikan 

fakta-fakta atau penjelasan tentang kebenaran agam Islam, Sehingga kualitas 

keberagamaan mereka meningkat.
62

 Dengan beberapa pengertian diatas, maka kita 

dapat menarik kesimpulan dari mau‟idzah hasanah, yaitu kata–kata yang masuk 

kedalam hati dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, tidak membeberkan atau 

menceritakan kesalahan orang kepada orang lain. Sebab lemah lembutan dalam 

memberikan nasehat mampu meluluhkan hati yang beku dan keras menjadi jinak, 

yang memudahkan dalam mengerjakan kebaikan.
63

 

Imam Asy-Syafi‟i rahimahullah berkata ”berilah aku nasehat ketika aku dalam 

sendiri, janganlah memberikan nasehat ketika aku dalam keramaian, sebab memberi 

nasehat ditengan-tengah keramaian manusia itu termasuk suatu pelecehan yang aku 

tidak menyukainya. Jika engkau menyelisihi menolak saranku maka jangan salahkan 

diriku yang tidak mau menurutimu.
64

 

3. al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan 

Kata bi al-mujadalah secara bahasa diambil dari kata “jadala” yang berarti 

melilit, memintal. Dan jika ditambahkan Alif pada huruf Jim yang mengikuti wazan 
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faa ala, “jaa dala” dapat bermakna berdebat, dan “mujadala” bermakna perdebatan.
65

 

secara umum kata al-Mujadalah bi-allati hiya ahsan diartikan juga dengan bertukar 

ide, diskusi dengan cara yang baik dan bijak, dengan dilandasi penggunaan bahasa 

yang santun atau disebut dengan bahasa dakwah (bahasa lisan). Bahasa lisan disini 

yaitu sebuah komunikasi dalam bentuk suara yang dapat diterima langsung melalui 

telingah audiens, kemudian diproses dan dicerna oleh kepala.
66

  Kata jadala dapat 

bermakna menarik tali dan mengikatnya dengan tujuan menguatkan sesuatu. 

Seseorang yang melakukan debat seperti menarik dengan ucapan untuk 

mempengaruhi dan meyakinkan lawannya dengan penguatan argementasi yang 

disampaikan.
67

 

Mujadalah juga dapat diartikan sebagai tindakan tukar pendapat yang 

dilakukan secara sinergi tanpa memunculkan sikap permusuhan, egoisme, marah, 

angkuh, dan lain-lain yang dapat memicu pertikayyan antar belah pihak. Adapun 

Menurut Sayyid Muhammad Thantowi mujadalah ialah, tindakan diskusi dengan 

tujuan untuk mematahkan pendapat lawan dengan cara menyajikan argumentasi yang 

baik dan bukti yang kuat. 

Menurut tafsir An-Nasafi, al-mujadalah mengandung makna: Berdebat lah 

dengan cara dan jalan yang sebaik-baiknya. Yaitu dengan perkataan yang lemah 

lembut, sopan, tidak dengan ucapan yang kasar atau dengan mempergunakan sesuatu 

                                                           

65 Ahmad Warson al-Munawwir, al-Munawwir, Jakarta: Pustaka Progresif, Cat. Ke-14, h.175. 
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(perkataan) yang bisa menyadarkan hati membangunkan jiwa dan menerangi akal 

pikiran, dan ini merupakan bantahan bagi orang yang enggan melakukan perdebatan 

dalam agama. 

 Pendekatan dakwah dengan melalui debat yang terpuji (al-jidal bi al-lati hiya 

ahsan) dilakukan dengan dialog dan narasi yang berbasis budi pekerti yang baik, 

kemudian di ikuti dengan tutur kata yang lembut dan mengarah pada kebenaran 

dengan disertai argumentasi yang baik dan benar. Dalam dakwah debat yang terpuji 

lebih ditujukan sebagai wasilah untuk mencapai kebenaran dan petunjuk dari Allah 

SWT. Terkait kelompok mad‟u yang masih dalam pencarian kebenaran, maka 

dakwah melalui pendekatan sangatlah tepat diterapkan. tetapi tidak termasuk 

kelompok awam.
68

  

Merumuskan tujuan dakwah sangat bermanfaat untuk mengetahui arah yang 

ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Sehingga dengannya akan 

terlahir peta dakwah yang dapat menjadi petunjuk atau rujukan bagi pelaku dakwah. 

Sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas dakwah menjadi kurang terarah, sulit untuk 

diketahui keberhasilannya, dan bisa jadi akan menimbulkan menyimpangan serta jauh 

dari target yang ingin dicapai. Oleh karena itu supaya lebih terarah, maka setiap 

pelaku dakwah harus mengetahui dampak dan tujuan dari dakwahnya.
69  

Bil al-mujadalah merupakan metode dakwah yang terakhir digunakan bagi 

orang-orang yang kapasitas berfikirnya cukup maju serta kritis seperti para ahli kitab 

yang memang telah memiliki bekal keagamaan dari para utusan sebelumnya. Di 

dalam al-Qur‟an Allah swt telah memberikan pelajaran kepada para ahli   kitab, yaitu 
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dengan melarang mereka berdebat kecuali dengan cara yang baik. Allah berfirman 

dalam  QS. Al-Ankabut/29:46  

                            

                              

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan cara yang 

paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan 

Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 

kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu 

adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri".
70

 

Ayat diatas telah mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai orang muslim 

yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita diperintahkan untuk 

berdebat dengan cara tutur kata yang baik, sopan, dan lemah lembut. Kecuali jika 

mereka memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, dan kedzoliman mereka yang 

diluar dari batas kewajaran. 

Kepiawaian seorang Dai sangatlah penting dalam diskusi. Seorang Dai harus 

pandai membawa diri sehingga mad‟u dapat memahami bahwa diskusi bukan hanya 

mencari yang menang dan yang kalah. Akan tetapi jauh dari itu kita berharap adanya 

peringatan, pengertian, dan juga solusih yang tepat atas persoalan yang kita debatkan 

sehingga tidak terkesan sia-sia. Sebab pada prinsipnya seseorang melakukan 

perdebatan ialah untuk mendapatkan kebenaran bukan untuk mencari pembenaran.  

Dari beberapa pandangan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 

dakwah mujadalah bi-allati hiya ahsan adalah metode dakwah dengan cara 

penyampaian ajaran Islam secara terukur, sistematis, dan terencana. melalui jalan 
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diskusi untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat dengan harapan dapat 

melahirkan jiwa-jiwa yang taat kepada Allah rabbu jalal. Sehingga mendapat 

keselamatan baik didunia dan diakhirat. 

4. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang 

terlibat dalam kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah: yang pertama Dai  atau 

yang bertindak sebagai pelaku  dakwah, yang kedua adalah maddah  atau materi 

dakwah , yang ketiga adalah wasilah atau media dakwah,  keempat yaitu thoriqoh  

atau metode, kelima adalah atsar atau efek dakwah.   

1. Dai (Pelaku dakwah ) 

Dai atau yang biasa disebut sebagai pelaku dakwah adalah orang yang 

menyeru kepada kebaikan. baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan. Sebagian 

orang juga menyebutnya dengan sebutan  “Mubaligh” ( orang yang menyampaikan 

ajaran islam ). Dai juga merupakan unsur dakwah yang sangat penting, sebab tanpa 

Dai  Islam hanya sekedar ideologi yang tidak terealisasi dalam kehidupan 

masyarakat. Sebab sehebat apa pun ideologi jika tidak ada yang menyampaikannya, 

maka ia akan tetap sebagai ide,  atau cita-cita yang tidak terwujudkan.
71

  

Abul A‟la Al Maududi dalam bukunya “ Tadzakiratud Du‟atil Islam “ 

menurutnya ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang Dai diantaranya 

adalah:
72

 

1. Taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasul Nya, dan mampu memerangi  hawa 

nafsunya sebelum memerangi hawa nafsu orang lain. 
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2. Memiliki pribadi dan budi pekerti yang baik sehingga menjadi panutan bagi 

masyarakat.  

3.  Adanya kesiapan mental : 

a) Sabar, yang mencakup semua aspek. Mulai dari  tekad yang kuat, tidak gampang 

menyerah, memiliki pendirian serta mampu mengontrol emosi. 

b) Memiliki sikap kepekaan yang tinggi terhadap orang lain. sehingga tidak segan 

mengorbankan waktu yang dia miliki, baik dari segi tenaga, waktu, pikiran, 

materi, untuk menolong orang lain. 

c) Memiliki kegigihan atau semangat yang tinggi dalam mencapai tujuan. 

d) Mempersiapkan diri  untuk terus bekerja secara baik dan berkesinambungan. 

Selain sifat-sifat diatas, Hamzah Ya‟qub juga menambahkan sifat-sifat yang 

harus dimiliki seorang Dai sebagai berikut : 

a) Memiliki wawasan yang dalam tentang al-Qur‟an dan sunnah nabi. Serta 

memahami ilmu ilmu lain yang berinduk kepada keduanya seperti , ilmu hadist , 

ilmu tafsir, sejarah dan kebudayaan Islam, dan lain sebaginya. 

b) Memiliki pengetahuan yang umum yang dapat melengkapi penyampaian dakwah 

seperti  psikologi, antropologi dan sebagainya. 

c) Memiliki sikap lapang dada  sehingga mudah untuk memaafkan. Sebab jika 

pribadinya keras bisa saja dakwahnya akan ditinggalakan. Dan ini sejalan dengan 

firman  Allah dalam Q.S. Ali‟Imran/3: 159 

وْا مِنْ حَوْلِكَ   وَلوَْ كُنْتَ فظًَّّا غَليِْظَ الْقَلْبِ لََنْفضَُّ
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Terjemahnya: 

“Andaikan engkau kasar dan keras hati, niscaya lari bercerai berailah mereka 

dari sekelilingmu”.73
  

Mustofa Assiba‟i  mengatakan bahwa dengan meneladani kepribadian 

baginda Nabi saw yang agung,  maka kita dapat menarik beberapa beberapa sifat-sifat 

Dai sebagai berikut : 

1. Da‟i sebaiknya berasal dari keturunan priyayi (yang terhormat dan mulia) 

sebab, kasta ini akan memberikan daya tarik tersendiri kepada masyarakat. Dalam 

agama Islam kasta atau keturunan bukanlah merupakan ukuran kemulyaan seseorang, 

tetapi dengan bergabungnya kemulyaan keturunan dengan kemulyaan amal perbuatan 

pada diri sesorang Dai, tentu akan memberikan peluang kesuksesan yang lebih besar 

dari pada orang yang tidak memiliki kedua hal itu. Jika kita kembali kepada sejarah, 

baginda  Rasul sendiri dilahirkan dari keluarga yang termulya di kalangan Arab., 

yaitu dari suku Quraisy. Di suku Arab kabilah ini merupakan  kabilah yang terhormat 

dan tersuci. Baginda Nabi yang mulia adalah keturunan langsung dari Hisyam, 

sebuah keluarga yang terhormat.  

2. Dai seyogyanya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi (empati), sehingga 

dia dapat me rasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah. Akan 

tetapi rasa kemanusiaan ini tidak akan diraih dengan kadar yang tinggi, sebelum dia 

sendiri pernah merasakan penderitaan seperti yang diderita oleh anak-anak yatim 

piatu, orang-orang miskin dan fakir miskin. Seperti yang pernah dialami oleh baginda 

Nabi Muhammad SAW sebagai yatim piatu. 
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3. Pelaku dakwah sebaiknya memiliki kecerdasan dan kepekaan. Orang yang 

bodoh dan tidak pandai sangat sulit dijadikan pemimpin dalam bidang pemikiran, 

perbaikan masyarakat, dan kerohanian. Justru dengan menjadikan pemimpin dari 

kalangan orang bodah akan membuat sebuah negara hancur dan berantakan. Itulah 

sebabnya perlu menjadikan seorang pemimpin yang cerdas, sebagaimana Rasulullah 

yang sejak kanak kanaknya di kenal sebagai anak yang cerdas sehingga membuat 

semua orang sayang kepadanya. 

4. Seorang Dai harus mampu hidup dengan hasil usahanya sendiri tanpa 

mengaharap belah kasih dari orang lain. Sebab masyarakat tidak akan manaruh rasa 

hormat, jika Dai-dai telah menghinakan dirinya sendiri dengan mengemis dan 

menanti-nanti pemberian orang lain meskipun bukan dengan cara terang-terangan. 

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, yaitu beliau menjadi 

pengembala kambing kepunyaan penduduk Mekkah. Dan dalam usia dua puluh ima 

tahun beliau menjadi kepercayaan dan juga membantu Khadijah menjalankan 

usahanya sebagai pedagang. 

5. Baiknya riwayat seorang Dai pada masa mudanya juga merupakan faktor 

kesusksesannya mengajak orang lain kejalan Allah SWT. Sebab dengan riwayat  

hidup yang baik, maka tidak akan ada orang yang mengungkit-ungkit cacatan 

buruknya belum ia melaksanakan dakwahnya. Seperti masa kecil rasulullah yang 

tidak pernah mengikuti teman-teman sepermainannya dalam permainannya yang 

tidak berguna. Baginda juga tidak pernah mengikuti orang-orang penyembahan 

berhala, tidak juga memakan sesajian-sajian, meminum khamar, dan memakan 

makanan yang haram lainnya. 
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6. Seorang Dai harus mampu berbaur. Sehingga dengan pergaulan itu akan 

menambah pengetahuan dan nilai sosial yang baik, ditambah dengan memahami 

problem yang terjadi dimasyarakat, akan membantu mensukseskan dakwahnya yang 

diembannya.  Dai yang berbaur kepada masyarakat luas dengan hanya mengandalkan 

buku-buku dan tulisan-tulisan akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan dai 

yang berbaur secara langsung dengan masyarakat. Di usia yang masih terbilang anak-

anak Rasulullah sudah pernah melakukan perjalan keluar kota Makkah, tepatnya 

Ketika berusia dua belas tahun kemudian di usia dua puluh lima tahun. Alhasil dalam 

perjalanan beliau mendapat banyak pelajaran baik dalam sistem perdagangan maupun 

berbagai macam adat istiadat. 

7. Seorang Dai seyogyanya menyediakan waktu khusus untuk diisi dengan 

ibadah dan penghambaan kepada Allah swt. Hal ini akan membuatnya introspeksi 

dan muhasabah diri. Karena itu lah shalat tahajjud atau shalat malam yang sudah 

menjadi kewajiban para nabi  sangat ditekankan bagi para Dai. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa latar belakang dari seorang Dai 

sangat berpengaruh terhadapat keberhasilan dakwah yang diembannya. Oleh karena 

itu seorang Dai yang memiliki kasta yang tinggi, sifat empati yang besar, kecerdasan, 

kemandirian, public figure, ramah, serta taat merupakan modal yang sangat besar 

sekaligus daya tarik terhadap masyarakat pada umumnya, sehingga akan mampu 

memberikan pengaruh yang besar bagi mad‟unya.  

  2. Mad‟u (Obyek) 

Makna mad‟u yaitu obyek atau yang menerima dakwah, baik individu 

maupun secara kelompok, dari yang beragama Islam maupun diluar dari agama Islam 

secara keseluruhan. Mad‟u sendiri terdiri dari berbagai macam golongan dan karakter 
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manusia, baik dari segi agama, profesi, status sosial, ekonomi dan yang linnya. 

Adapun penggolongan mad‟u antara lain sebagai berikut : 

a) Dari sudut pandang sosiologis, ada masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, 

masyarakat terasing. 

b) Dilihat dari segi struktur kelembagaan, ada masyarakat pemerintah dan juga 

keluarga. 

c) Dilihat dari segi sosial kultur, ada golongan priyayi (atau keluarga terpandang), 

abangan dan santri. 

d) Dilihat dari segi tingkat usia, ada golongan anak-anak, remaja, sampai pada 

golongan orang tua. 

e) Dilihat dari segi profesi, ada golongan pegawai negri, pedagang, petani, buruh, 

seniman. 

f) Dilihat dari segi tingkatan starata sosial ekonomis, ada golongan masyarakat 

yang kaya, menengah, dan miskin. 

g) Dilihat dari segi jenis kelamin, ada golongan pria dan juga golongan wanita. 

h) Dilihat dari segi khusus, ada masyarakat tuna wisma, tuna karya, tuna susila, 

narapidana, dan lain sebagainya.
74

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penggolongan mad‟u terdiri dari 

beberapa  macam golongan. Baik dari sudut pandang sosiologis, struktur 

kelembagaan, kultur, tingkat usia, profesi, starata sosial ekonomis, jenis kelamin, dan 

dari segi khusus. Sehingga dengan perbedaan golongan yang dimiliki oleh para 

mad‟u tentunya akan memberikan pengaruh terhadapat langkah dakwah yang 

diterapkan oleh Dai atau pengemban dakwah.  
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Penggolongan mad‟u dari segi tingkat pemikiran sebagai berikut: 

a) Kritis, yaitu kelompok manusia yang memiliki tingkat pendidikan, yang selalu 

berfikir mendalam serta menganalisis fakta dan mencocokkan pendapat yang 

disampaikan kepadanya. 

b) Mudah dipengaruhi, yaitu masyarakat yang labil atau mudah dipengaruhi oleh 

faham tanpa memikirkan dan menimbang-nimbang secara matang terhadap apa 

yang dikemukakan kepadanya. 

c) Bertaqlid, yaitu golongan yang fanatik buta. Dan terkadang hanya berpegang 

pada tradisi dan kebiasaan leluhur yang merupakan turun-temurun tanpa 

menyelidiki terlebih dahulu salah atau benarnya.
75

 

Mohammad Abduh membagi mad‟u menjadi tiga golongan yaitu : 

1. Golongan cendikiawan, yaitu golongan yang cinta kebenaran, berpikir kritis, 

cepat menangkap arti persoalan, dan memberikan solusi. 

2. Golongan awam, yaitu kelompok orang yang masih memiliki tingkat 

pemahaman yang rendah. 

3. Golongan sedang,  yaitu mereka senang membahas sesuatu tapi hanya dalam 

batas tertentu, tidak sanggup mendalam benar.
76

 

  Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tingkat kemampuan yang 

dimiliki oleh mad‟u dari segi pemahaman ada tiga golongan. Golongan yang pertama 

yaitu golongan yang mampu menangkap persoalan dan memberikan solusi atau yang 

disebut dengan golongan cendikiawan, kemudian golongan yang kedua yaitu 
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golongan yang suka membahas sesuatu tapi dalam batas tertentu atau yang disebut 

dengan golongan sedang, kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang 

memiliki tingkat pemahaman yang rendah atau disebut dengan golongan awam. 

 Berdasarkan responsi mad‟u terhadap dakwah, mereka dapat di golongkan : 

a) Golongan simpati aktif, yaitu mad‟u yang secara aktif memberi dukungan baik 

secara moril maupun material demi kesuksesan dakwah. Berusaha memberikan 

solusi serta siap berkorban demi penegakan syariat Islam.  

b) Golongan pasif, yaitu golongan yang masa bodoh atau tidak peduli terhadap 

Dakwah. 

c) Golongan antipati, yaitu golongan yang tidak mendukung dan berusaha 

menghalangi kegiatan dakwah. 

Dengan beberapa uraian dan pendapat diatas maka sudah cukup memberikan 

gambaran kepada kita bahwa seorang Dai dituntut untuk mengetaui kondisi mad‟u 

sebelum melaksanakan dakwahnya, sebab dengan pengatahuan ini akan sangat 

membantu dalam menentukan langkah dan metode dakwah yang ingin diambil. 

Sehingga Dai yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi 

masyarakat yang akan menjadi obyek dakwahnya, harus siap mengalami kegagalan 

dalam dakwahnya. 

3. Maddah (materi) dakwah 

Materi dakwah adalah merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan dari 

Dai kepada Mad‟u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi isi dari pesan 

dakwah yaitu membahas tentang ajaran Islam itu sendiri. Berikut beberapa garis besar 

tentang meteri dakwah yaitu sebagai berikiut : 

a) Terkait tentang aqidah yang meliputi : 
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1. Iman Kepada Allah 

2. Iman kepada malaikatnya 

3. Iman kepada kitab-kitabnya 

4. Iman kepada rasul-rasulnya 

5. Iman kepada hari Akhir 

6. Imana kepada qadha dan qadar 

b) Terkait tentang Syari‟ah yang meliputi : 

1. Ibadah (dalam arti khas)  

2. Muamalah (dalam arti luas) : 

c) Akhlaq, yaitu meliputi : 

1. Akhlak terhadap khalik. 

2. Akhlak terhadap makhluk.  

Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi maddah dakwah bersumber pada al-

Qur‟an maupun hadist Nabi yang mulia. Ajaran Islam sangatlah luas, oleh kerenanya 

setiap Dai harus selalu berusaha dan tidak bosan-bosannya mempelajari al-Qur‟an,  

Hadist, serta kitab-kitab lainnya, dan juga mempelajari keadaan sosial dimana ia 

berada sehingga Dai tidak kekurangan materi. Sebab kesuksesan sebuah dakwah 

dapat diukur dengan luasnya wawasan  yang dimiliki seorang Dai.  

Fathi Yakan dalam kitab “kaifa Nad‟u Ilal Islami” menambahkan bahwa 

Materi dakwah (maddah), harus dijelaskan kepada mad‟u secara totalitas. Terkait 

tentang beberapa keistimewaannya yang merupakan pembeda dengan ajaran-ajaran 

lain, sehingga  mereka terarik dan mau  mempelajri ajaran Islam. Hal yang tak kala 

penting adalah seorang Dai harus mampu menanamkan kepada mad‟unya bahwa 

ajaran agama Islam bukanlah produksi dari sesuatu lingkungan hidup yang tertentu, 
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bukan juga reaksi terhadap tradisi yang kurang baik suatu daerah, akan tetapi Islam 

adalah merupakan peraturan yang datang dari Allah SWT dan dijadikan sebagai 

pedoman ummat manusia yang mewarnai peraturan dan undang-undang. Sehingga 

agama Islam dapat mengitari wilayah luas sampai pada pembentukan kehidupan yang 

adil dan makmur, Yang penuh dengan kreasi, inovasi, dalam segala bidang  yang 

bersumber dari Wahyu Ilahi, dan hadits nabi.
77

 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa seorang Dai harus mampu 

membawakan dakwah yang menggembirakan serta dapat memberikan jaminan 

kepada mad‟nya. Sehingga, ajaran Islam yang diemban tidak hanya dilihat dari segi 

peribadatan akan tetapi juga menyangkut tentang muamalah. Yang mampu 

memberikan respon serta solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi ummat.  

4. Wasilah (Media) Dakwah 

Unsur dakwah yang keempat adalah Wasilah (media) dakwah yaitu, sarana 

yang di digunakan dalam menyampaikan maddah dakwah (ajaran islam) kepada 

mad‟u. menyampaikan ajaran islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan 

berbagai Wasilah. Dr. HamzahYa‟qub membagi Wasilah dakwah menjadi lima 

macam yaitu: 

lisan, tulisan, lukisan, audio visual dan akhlaq. 

a) Lisan, inilah wasilah dakwah yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah 

dengan wasilah ini dapat berbentuk ceramah, pidato, bimbingan, penyuluhan, 

kuliah, dan lain sebagainya. 

b) Tulisan, yaitu wasilah dakwah yang berbentuk surat kabar, buku majalah, flash 

card surat menyurat (korespodensi), spanduk, dan sebagainya. 

                                                           

77 Fathi Yakan “kaifa Nad’u Ilal Islami”(Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang), h.94-98 
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c) Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya. 

d) Audio visual, adalah alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau 

penglihatan atau kedua-duanya, sepeti televisi,  radio, slide, film, dan lain 

sebagainya. 

e) Akhlaq (perbuatan),yaitu berupa perbuatan atau prilaku yang mencerminkan 

ajaran Islam dan dapat diamati serta dimengerti oleh mad‟u.
78

  

Dakwah dapat menggunakan berbagai media atau wasilah yang merangsang 

indra-indra manusia sehingga dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. 

Semakin cepat dan efektif wasilah yang dipakai, maka akan semakin cepat pula upaya 

penyampaian dan pemahaman ajaran Islam pada masyarakat. Drs. Yoyon Mudjiono 

menyatakan bahwa  Media massa yang digunakan dalam komunikasi dakwah, telah 

meningkatkan intensitas dan jangkauan komunikasi yang cukup besar. Dalam sejarah 

komunikasi yang dilakukan manusia, Belum pernah ada yang melakukan dakwah 

dengan cepat dan biaya yang murah. Artinya bahwa dengan lahirnya berbagai media 

massa ini telah banyak membantu umat manusia untuk mendapatkan informasi 

dengan cepat. Bahkan dapat dikatakan untuk saat ini manusia memilki tingkat 

ketergantungan yang begitu besar terhadap media sosial.  

5. Atsar (efek) Dakwah. 

Setiap perbuatan pasti menimbulkan reaksi, demikian pula dengan dakwah. 

Dakwah jika disampaikan dengan maddah, wasilah, dan thariqah tertentu maka akan 

timbul response dan efek dari para mad‟u.  Atsar dakwah atau yang biasa juga disebut 

dengan feedback (umpan balik) dari proses dakwah ini merupakan bagian yang 

seringkali dilupakan Dai. Sebagian besar para Dai menganganggap bahwa setelah 

                                                           

78 Hamzah Ya‟qub, Publisistik Islam,  h.47-48. 
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dakwah disampaikan maka selesailah dakwah. Padahal, sebernya atsar dakwah 

memiliki peranan yang  sangat besar terutama dalam penentuan langkah-langkah 

dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis atsar dakwah, maka kemungkinan kesalahan 

dalam metode dakwah akan selalu terulang kembali. Sebalikknya dengan 

menganalisa atsar dakwah secara cermat dan tepat, sebuah kesalahan akan segera 

diketahui sehingga dapat diperbaiki dan disempurnakan.  

 Evalluasi dan koreksi terhadap atsar dakwah harus dilakukan secara  

menyeluruh, dalam artian tidak setengah-setengah. Seluruh komponen dakwah harus 

dievaluasi secara menyeluruh. Dan sebaiknya evaluasi itu dilakukan oleh beberapa 

Dai, para tokoh masyarakat dan para ahli. Selain dengan Ilmu para Dai juga harus 

memiliki jiwa yang kuat untuk pembaharuan dan perubahan. Jika dalam proses 

evaluasi ini telah menghasilkan kesimpulan dan keputusan, maka sebaiknya segera 

dikuti dengn tindakan korektif (action). Sehingga jika demikian terlaksana dengan 

baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Dalam 

bahasa agama inilah yang disebut dengan “iktiyar insani”. Namun  disamping itu 

juga, haruslah diiringi dengan doa, serta memohon taufik dan hidayah dari Allah 

untuk kesuksesan dakwah.  

Dalam upaya mencapai tujuan dakwah,  maka hendaknya kegiatan dakwah 

selalu di arahkan untuk mempengaruhi tiga aspek perubahan pada diri obyeknya, 

yakni perubahan dari aspek pengetahuan nya (knowledge), aspek sikapnya (antitude) 

dan aspek perilakunya (behavioral). Berkenaan dengan ketiga aspek ini, Jalaluddin 

Rahmat menyatakan : Efek kognitif terjadi bila ada perubahan yang diketahui, 

difahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi ketrampilan, 

pengetahuan, kepercayaan atau informasi. Efek efektif timbul bila ada perubahan 
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yang disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi sikap nilai dengan emosi,. Efek 

behavioral merujuk kepada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-

pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.
79

  

Dalam buku strategi komunikasi, Anwar Arifin memperjelas beberapa aspek 

diatas sebagai berikut : Sesungguhnya sebuah ide yang menyentuh dan merangsang 

individu dapat diterima atau ditolak dan pada umumnya melalui proses : 

1. Proses mengerti (proses kognitif) 

2. Proses menyetujui (proses obyektif) 

3. Proses perbuatan (proses sence motoric) 

Atau bisa juga dikatakan dengan melalui proses : 

1. Terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan (know ledge). 

2. Proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui (attitude). 

3. Proses terbentuknya gerak pelaksaan (practice) 

 Dengan demikian evaluasi yang dilakukan terhadap obyek dakwah yang telah 

menerima dakwah tersebut diharapkan  dapat menjawab sejauh mana ketiga aspek 

perubahan tersebut. mulai dari aspek kognitif, aspek efektif dan aspek behavioral 

pada diri obyek dakwah. 

c.  Muhammadiyah 

1. Pengertian Muhammadiyah 

Secara bahasa, nama Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yaitu 

Muhammad dan iyah. Kata Muhammad diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, 

adapun kata iyah berarti pengikut. Jadi, Muhammadiyah dapat diartikan sebagai umat 

                                                           

79 Jalaluddin Rahmat, Retorika Modern, sebuah kerangka teori dan peraktek pidato 

(Bandung; akademika, 2018),  h. 216. 
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Muhammad SAW atau pengikut nabi Muhammad SAW. Yaitu semua orang islam 

yang mengakui bahwa nabi Muhammad Saw adalah rasul Allah yang terakhir.
80

 

Secara istilah Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam, dengan gerakan 

dakwahnya adalah “amar ma‟ruf nahi mungkar” atau suatu gerakan yang menyeru 

kepada perbuatan yang baik dan mencegah pada perbuatan yang mungkar, dan juga 

“tajdid” yang berlandaskan pada al-Qur‟an dan Al-Hadist Rasulullah Saw. Yang 

didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau tepatnya 

pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. 

2. Sejarah Muhammadiyah 

Akibat penjajahan belanda yang berkepanjangan, mengakibatkan kebodohan 

dan keterbelakangan melanda seluruh kepulauan yang berada di Indonesia yang 

dikenal kaya akan sumber hasil buminya. Hanya kaum bangsawan saja yang dapat 

menikmati pendidikan, Itupun dengan mengikuti sistem dan tradisi belanda. 

Kehadiran Belanda telah berhasil mengacak-acak bangsa Indonesia, dari mulai kota 

sampai pelosok desa yang kemudian mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin 

jauh dari ajaran islam yang benar. Pada masa itu agama Islam sudah mulai bercampur 

dengan tradisi yang berasal dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Lahirnya 

sekelompok orang yang mengaku beragama Islam akibat pengaruh dan siasat licik 

dari Belanda, dan ada pula yang terbawa pada paham atau kepercayaan kolot yang 

menyesatkan. 

Dengan melihat kondisi tersebut, maka KH. Ahmad Dahlan kemudian 

mengajak masyarakat Yogyakarta untuk segera keluar dari perangkat kebodohan itu. 

                                                           

80 Mustafa Kamala Pasya & Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam 

(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005), h. 99. 
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KH. Ahmad Dahlan yang ketika kecilnya di kenal dengan nama Muhammad Darwis 

ini sangatlah populer dikalangan persyarikatan Muhammadiyah mengingat bahwa 

beliau lah yang merupakan perintis sekaligus ketua pertama dari persyarikatan 

Muhammadiyah (1912-1923). Dan bicara soal nasab beliau adalah keturunan 

(ningrat) atau keluarga yang sangat terhormat pada saat itu, sebab terlahir dari 

keluarga kerajaan (Kraton Yogyakarta).
81

 

KH. Ahmad Dahlan, lahir di Kampung Kauman Yogyakarta tepatnya tepatnya 

pada tahun 1868 M. Dan dinamai dengan sebutan Muhammad Darwis. Bapaknya 

bernama KH. Abu Bakar, adalah seorang khatib masjid besar pada Kesultanan 

Yogyakarta, yang secara garis silsilahnya sampai kepada Maulana Malik Ibrohim, 

Penghulu Kesultanan Yogyakarta. Jadi secara garis besar KH. Ahmad Dahlan atau 

yang biasa dipanggil dengan Muhammad Darwis baik dari pihak bapak maupun 

ibunya  adalah keturunan Ulama.
82

 

Alasan KH. Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah sebab pada masa 

itu nama Muhammadiyah sendiri sangatlah asing di telinga masyarakat umum, 

sehingga untuk memancing rasa ke ingin tahuan dari masyarakat, maka dibuatlah 

nama Muhammadiyah agar ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan 

terkait tentang agama Islam yang sesungguhnya sebagaimana yang telah diajarkan 

Rasulullah SAW kepada ummatnya terdahulu. Dalam mendirikan organisasi 

Muhammadiyah K.H Ahmad Dahlan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat 

mulia. Hal ini dapat kita lihat dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal satu yang 

                                                           

81 Mu‟Arif dkk, BerMuhammadiyah secara culturar (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), h. 
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82H. Mustafa Kamal Pasya & Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam 
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menyebutkan: Muhammadiyah adalah merupakan gerakan dakwah Islam dan di 

dalamnya berisi tentang Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar yang berasaskan pada syariat 

Islam yang murni dengan menjadikan al-Qur‟an dan sunnah Nabi Saw sebagai 

pijakan. 

Gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang sudah barang tentu 

menjunjung dan menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia dengan pemikiran 

pembaharuannya dan memiliki tujuan jelas seperti yang tercantum dalam anggaran 

dasar yang berbunyi: menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam 

sehingga melahirkan masyarakat yang Islami.  

Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana 

tertera dalam maksud dan tujuan Muhammadiyah di atas oleh pimpinan pusat 

Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat yang bertauhid, teladan, moderat, 

solid, toleran, memiliki rasa kepedulian sesama serta mempunyai kesadaran dan 

tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah sebagai wakil Allah di atas 

bumi. menciptakan keamanan, kemakmuran, kenyamanan, keharmonisan serta cepat 

menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga 

terhindar dari dosa yang berkepanjangan sebagai upaya untuk mendapatkan 

kebahagian baik di dunia lebih-lebih di akhirat. 

Maka pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau tepatnya 18 November 

1912, didirikanlah sebuah wadah perjuangan yang kemudian dikenal dengan nama 

Muhammadiyah. Sebuah wadah perjuangan yang bertujuan untuk membimbing umat 

Islam kepada agama Islam yang murni yang telah dikotori dan untuk 
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mempertahankan tanah air.
83

 Tujuan Muhammadiyah yang paling utama adalah untuk 

menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan al-Qur‟an dan sunnah Nabi Saw, baik 

melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Adapun yang lain dari tujuan 

gerakan Muhammadiyah ini adalah untuk meluruskan kembali keyakinan yang 

menyimpang (tajdid), serta menghapus perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh 

Muhammadiyah sebagai hal yang baru (bid‟ah) yang tidak memiliki landasan. 

Beberapa faktor penting yang menjadi menyebabkan berdirinya 

Muhammadiyah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu factor 

internal, dan factor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu factor yang berasal dari dalam diri KH. Ahmad Dahlan 

sendiri. Faktor yang sangat kuat dan bahkan dapat dikatakan sebagai faktor utama dan 

penentu dalam mendorong KH. Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah, 

yaitu berangkat dari ke gemaran beliau dalam membaca al-Qur‟an kemudian 

mengkaji kandungannya. Seperti pada surah Al-Imran/3:104, yang berbunyi:  

 

                             

        

Terjemahnya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
84
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b. Faktor Eksternal 

 Adapun faktor lain yang melatar belakangi munculnya gerakan 

Muhammadiyah yaitu faktor eksternal, penyebab utamanya ialah situasi politik atau 

penjajahan yang dilakukan oleh  kolonial belanda, dan pengaruh ide pembaruan  

ajaran Islam yang berkembang di Timur Tengah. kedua faktor eksternal tersebut 

secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Kebijakan politik pemerintahan Belanda  

Masuknya belanda ke Indonesia dengan menduduki ratusan tahun kepulauan 

Nusantara telah mampu merubah tatanan masyarakat. Mulai dari kebijakan-kebijakan 

politiknya terhadap penduduk lokal. Misalnya kebijakan sistem tanam paksa, 

kebijakan yang selalu merongrong kemerdekaan politik, ekonomi, dan yang lebih 

penting adalah pemahaman agama. Akibatnya degradasi moral dan pemahaman 

agama semakin meluas, sehingga kemurnian agama Islam pun tidak terjaga lagi. 

Itulah sebabnya terjadi percampuran antara kepercayaan tradisional leluhur) yang 

kemudian telah berubah menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk 

mistik yang dijiwai oleh agama Budha dan Hindu. 

Kepercayaan tersebut kemudian memberikan pengaruh pada nilai-nilai 

kerohanian Islam. Sebagai contoh bahwa sebagian orang Jawa masih percaya pada 

roh orang yang telah meninggal dunia, mereka pun masih meyakini bahwa adanya 

kekuatan lain yang berasal dari para roh-roh leluhur yang kemudian perwujudannya 

berupa “ kekuatan yang dapat mengendalikan” serta kekuatan ghaib lainnya. Oleh 
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karena itu Tuhan pun dipahami sebagai “Super natur” yang di artikan sebagai 

kekuatan ghaib yang animistic.
85

 

Dengan kondisi demikian maka secara umum masyarakat diliputi oleh 

merajalelanya  tahayyul, bid‟ah, dan khurafat,  akibatnya agama tidak lagi sesuai 

dengan  tuntunan al-Qu‟an dan sunnah Nabi Saw. Sehingga tidak heran jika  

kemiskinan, kebodohan, semakin meningkat, begitu pula dengan hilangnya persatuan 

dan kesatuan umat.  Inilah yang kemudian KH. Ahmad Dahlan prihatin sehingga 

kemudian terdorong untuk mendirikan Muhammadiyah. sebagai jawaban atas 

tantangan dari pihak luar tersebut.  

2. Ide pembaruan dari Timur  

Dengan adanya ide pembaruan dari Timur Tengah ke kepulauan Nusantara 

ini, dapat menjanjikan harapan baru bagi para tokoh Islam di kepulauan Nusantara 

untuk melakukan gerakan yang sama. Ide-ide pembaruan tersebut masuk ke 

Nusantara dengan melalui orang yang pergi haji, begitu juga dengan melalui majalah 

al-manar yang saraf dengan ide-ide pembaruan. KH. Ahmad Dahlan pada saat itu 

adalah merupakan salah seorang jamaah haji dari Indonesia yang telah berkenalan 

dengan pembaruan dan perkembangan di Mesir melalui al-Manar. Bahkan bukan 

hanya itu dia juga pernah bertemu langsung dengan Rasyid Ridha ketika sedang 

melakukan ibadah haji, sehingga keduanya pun bertukar pikiran.  

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dakwah 

Muhammadiyah adalah merupakan sebuah ajakan Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar 

dengan menegakkan nilai-nilai Islam yang murni, yang menjadikan al-Qur‟an dan 
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sunnah Nabi sebagai pedoman sehingga melahirkan masyarakat yang bertauhid, 

teladan, moderat, solid, toleran, memiliki rasa kepedulian sesama serta mempunyai 

kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah sebagai wakil 

Allah di atas bumi. Menciptakan keamanan, kemakmuran, kenyamanan, 

keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian 

meminta maaf sehingga terhindar dari dosa yang berkepanjangan sebagai upaya 

untuk mendapatkan kebahagian baik di dunia lebih-lebih di akhirat. 

B. Pembinaan Keagamaan Masyarakat Petani Sawah. 

1. Pembinaan Masyarakat Petani 

 Kata pembinaan berasal dari bahasa arab yaitu “bana” yang berarti membina, 

membangun, mendirikan. Lalu kemudian mendapat tambahan awalan pe- dan akhiran 

–an sehingga dirangkai mejadi kata pembinaan yang memiliki arti usaha, tindakan, 

kegiatan, serta aktivitas yang dilakukan secara efektif dan efesien demi untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik.
86

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

pembinaan adalah sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

dan berhasil demi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Masdar Helmi 

pembinaan keagamaan diartikan sebagai tindakan atau usaha-usaha, yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas agama baik itu dalam bidang tauhid, peribadatan atau 

syariat, bidang akhlak atau ihsan, bidang sosial dan kemasyarakatan sehingga dapat 

saling menghargai dan memahami satu dengan yang lainnya
87
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Pembinaan adalah upaya membangun atau mendirikan serta mengusahakan 

sesuatu sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik.
88

 Dalam hal ini pembinaan 

yang dimaksud yaitu pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Pembinaan 

merupakan tugas suci yang dibebankan kepada setiap umat muslim dimanapun ia 

berada. Hal ini termaktub dalam al-Qur‟an dan As- Sunnah Rosulullah Saw, tentang 

kewajiban dakwah dalam menyerukan dan menyampaikan agama Islam kepada 

manusia.  

Masalah keagamaan merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu perlu 

penanganan secara sungguh-sungguh. Pembinaan keagamaan merupakan tumpuan 

dan perhatian pertama dalam ajaran agama Islam. Hal demikian dapat kita lihat pada 

salah satu misi kerasulan baginda Nabi yang utama adalah untuk menyempurnakan 

akhlak manusia yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan 

akhlak dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa keagamaan 

masyarakat yang harus tetap didahulukan daripada pembinaan fisiknya, sebab dari 

jiwa yang baik inilah akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang terpuji sehingga 

pada tahap selanjutnya akan mudah menghasilkan kebahagiaan pada seluruh dimensi 

kehidupan manusia baik secara lahir maupun batin.
89

 

Peranan dalam pembinaan keagamaan merupakan suatu ajakan atau  tindakan 

yang dilakukan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya. 

Dimana peranan tersebut dapat dilakukan secara sadar maupun terencana, tentunya 

dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara 

kelompok agar supaya timbul dalam benak hatinya suatu kesadaran, baik dalam sikap 

                                                           
88 Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), h. 152. 
89 Muhammad Athiyah al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1974), h. 15 
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penghayatan maupun pengalaman terhadap ajaran agama Islam, dan sebagai pesan 

disampaikan kepadanya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.  

Pembinaan keagamaan dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar sebab 

di dalamnya mencakup segi-segi yang sangat luas, mulai dari amar ma‟ruf nahi 

munkar serta usaha-usaha perbaikan dan pembangunan dalam rangka merealisasikan 

ajaran agama Islam dalam kehidupan. Sehingga dapat melahirkan sikap dan prilaku 

masyarakat yang mampu mengendalikan diri, serta kesadaran masyarakat agar selalu 

aktif dan bertindak objektif, menumbuhkan akhlak mulia, dan tidak melakukan hal-

hal yang dapat melanggar norma-norma dalam ajaran agama maupun adat istiadat 

yang berlangsung dikalangan masyarakat.  

Agama adalah merupakan salah satu kebutuhan psikis manusia yang harus 

dipenuhi oleh setiap orang yang menginginkan kebahagian dan ketentraman. Sebab 

kebutuhan psikis manusia tidak akan terpenuhi kecuali hanya dengan agama.
90

 

Terkait pembinaan keagamaan seseorang adalah merupakan suatu ilmu yang meneliti 

pengaruh agama terhadap pembinaan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, sebab cara berpikir, bersikap, dan 

bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karenanya keyakinan itu 

masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Sikap keagamaan seseorang adalah 

merupakan suatu keadaan dalam diri yang kemudian mendorongnya untuk melakukan 

dan bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. 

Keagamaan berasal dari kata agama, yang mendapatkan awalan “ke” dan 

akhiran “an”. Akhirnya membentuk kata baru yaitu keagamaan. Jadi, keagamaan 

sama artinya dengan agama. Agama adalah seperangkat aturan yang mengatur 

                                                           
90Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, 

1982), h. 10-12. 
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hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, 

dimana agama mencakup tiga hal persoalan yaitu: 

a. Keyakinan (credial), keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural 

yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. 

b. Peribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan 

kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan 

ketundukan. 

c. Sistem nilai (hukum atau norma), yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia yang lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan 

tersebut.
91

 

Keagamaan dan agama mempunyai arti yang sama yaitu merupakan peranan 

yang sangat penting didalam kehidupan kita. Keagamaan yang dimaksud disini yaitu 

dengan melakukan atau mengajarkan hal-hal yang positif, seperti ajaran yang 

berkaitan dengan akhlak, ajaran berkaitan dengan akidah dan ajaran berkaitan dengan 

agama yang setiap hari dilakukan oleh kita semua sebagai umat muslim seperti 

melaksanakan solat lima waktu, mengaji dan lain sebagainya. Pembinaan keagamaan 

bukanlah sesuatu proses yang dapat terjadi dengan cepat tetapi harus berangsur-

angsur sesuai dengan kemampuan seseorang.  

Pembinaan keagamaan adalah segala sesuatu dalam melakukan sebuah usaha-

usaha dengan ikhtiar, adanya tindakan, kegiatan, yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas agama seseorang baik dalam bidang tauhid, peribadatan atau syariat, bidang 

akhlak, kemasyarakatan untuk menjalani hidup dalam suatu aturan yang berpedoman 

pada agama yang mempunyai aturan untuk dipatuhi dan menjauhi apa yang dilarang. 

                                                           
91 Bakhtiar, Nurhasanah, Pendidikan Agama Islam diperguruan tinggi Umum, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2013), h. 3. 
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2. Sosial Budaya Masyarakat Petani 

Secara umum masyarakat adalah merupakan kumpulan manusia yang relatif 

mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah 

tertentu yang mempunyai kebudayaan dan melakukan kegiatan bersama-sama.
92

 

Masyarakat merupakan penentu maju tidaknya suatu generasi. Untuk menanamkan 

nilai keagamaan yang kuat dalam lingkungan masyarakat perlu adanya suatu 

pembinaan kepada masyarakat agar menjadi manusia yang mendapat petunjuk. Sebab 

dalam lingkungan pendidikan masyarakat memiliki pengaruhnya yang besar terhadap 

perkembangan pribadi seseorang. Masyarakat mempunyai peranan hidup yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan agar 

masyarakat mempunyai kesadaran individu sehingga mampu menanamkan nilai 

agama dalam dirinya yang sesuai dengan tuntunan al-Qur‟an dan Hadist.  

Adapun masyarakat petani adalah mereka yang tinggal dipedesaan dengan 

keseharian mereka yaitu dengan bercocok tanam. Atau dapat juga diartikan sebagai 

seseorang yang bergerak di bidang pertanian yang melakukan pekerjaan dengan cara 

menggarap tanah. Dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman demi 

untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut yang kemudian digunakan sendiri 

ataupun menjualnya kepada orang lain.
93

 Dikutip dalam sebuah jurnal, petani ini 

merupakan singkatan dari Penjaga Tatanan Negara Indonesia (Petani). Hal itu 

sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1952. Dengan melihat 

                                                           
92 Swiss Tantoro, Buku ajar Sosiologi Pedesaan, ( Pekanbaru: Unri Pers, 2006), h. 28 

93 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2012. Statistic Of Agricultural Land 2008-

2012. Jakarta 
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pentingnya petani sebagai penjaga ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas 

nasional.
94

 

Berikut beberapa pendapat mengenai tentang masyarakat petani yaitu: 

1. Menurut Adiwilangga petani adalah orang yang melakukan cocok tanam 

dengan lahannya atau melakukan peternakan dan kemudian hasilnya dijual 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Faizah petani yaitu setiap usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi 

sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya pada bidang pertanian. 

3. Sutomo 2004 petani adalah seseorang yang menggarap atau mengelolah tahan 

miliknya sendiri dan bukan tanah milik orang lain. 

Pembagian petani menurut Oertiwi 2013 dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

petani pemilik lahan, petani penyewa lahan, petani penggarap, dan buruh tani. 

1. Petani pemilik lahan yaitu petani yang mempunyai lahan sendiri dan memiliki 

hak penuh atas lahannya. 

2. Petani penyewa lahan yaitu petani yang melakukan pertanian dengan cara 

menyewa lahan orang lain. Adapun biaya sewa tergantung kesepakatan antara 

pemilik lahan dan petani yang akan menggarap. 

3. Petani penggarap yaitu petani yang kerja dilahan orang lain dengan sistem 

bagi hasil. Dalam hal ini antara penggarap dan pemilik lahan melakukan kerja 

samam, sehingga hasil yang diperoleh dibagi. Adapun jumlah pembagian 

tergantung kesepakatan keduanya. 

                                                           

94 https://borobudurnews.com, diakses pada tanggal 27 September 2021. 

 

https://borobudurnews.com/baru-tahuternyata-petani-adalah-sebuah-singkatan-ini-kepanjangannya/#ixzz74oDGBMCU
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4. Petani buruh yaitu petani yang bekerja dilahan orang dengan mengharapkan 

upah. Sehingga kondisi petani buruh ini tergantung pada pemilik lahan yang 

mempekerjakannya. 

Lahan merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha tani, sebab 

karenanya seorang petani dapat bercocok tanam sehingga mengahasilkan pangan 

yang akan digunakan untuk kebutahan hidup. Kondisi petani hingga saat ini masih 

tetap berada pada tantangan, sebab dalam melakukan agribisnis (bisnis pertanian), 

petani tidak saja dituntut berorientasi pada produk yang dibutuhkan pasar, melainkan  

juga harus mampu menciptakan pasar, efisien dan memiliki daya saing yang tinggi. 

Petani tidak lagi hanya mengandalkan proteksi dan subsidi dari pemerintah, mereka 

dituntut untuk memiliki aspirasi, kreatif, mampu mengambil keputusan yang 

menguntungkan, inovatif dan tangguh dalam melakukan agribisnisnya. 

     3. Pertanian 

Dalam pengertian yang sempit, pertanian diartikan sebagai segala aspek 

biofisik yang berkaitan dengan upaya penyempurna budidayan (tanaman), demi untuk 

mendapatkan hasil produksi yang maksimum.
95

Adapun dalam pengertian yang lebih 

luas makna pertanian adalah sebuah aktivitas atau kegiatan manusia untuk 

memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang pada 

pencapaiannya dilakukan dengan cara menyempurnakan dan memanfaatkan segala 

sumber yang diberikan oleh alam untuk kemudian dikelola dan mengembang biakkan 

tumbuhan dan hewan tersebut.
96

 Sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil yang 

diperolehnya.  

                                                           

95 Sumantri,  Pengantar Agronomi (Jakarta: PT Gramedia, 1980), h. 12. 

96 Anasfisia V. 2015. Analisis jaringan perdagangan padi dan beras di kecamatan tilatang 

kamang kabupaten agam Sumatra barat [skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

perekonomian. Pertanian ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan ekspor 

yang dapat mendorong dan menumbuhkan sektor-sektor ekonomi, mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan serta dapat mensejahterakan dalam tatanan 

masyarakat. Saat ini pertanian di Indonesia masih menjadi ruang bagi rakyat kecil. 

Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja 

di sektor pertanian. Untuk itu Kementerian Pertanian harus mampu  melakukan 

berbagai upaya dalam membina para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar 

dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia kedepannya. 

Terbatasnya sektor pertanian menyediakan lapangan kerja serta upaya 

peningkatan pendapatan yang belum tercapai akibat dari terbatasnya akses petani 

terhadap sumberdaya pertanian utamanya akses pada sumber daya lahan adalah 

merupakan masalah yang dihadapi dalam membangun sektor pertanian yang ada di 

Indonesia. Sehingga untuk membangun sektor pertanian dan untuk memperoleh 

sumber nilai tambah di luar dari lahan tersebut harus diikuti dengan pengembangan 

disektor koplemen (agro industri). 

Dalam upaya membangun sektor pertanian yang lebih baik  dilakukan tahapan  

dengan berbasis pada potensi sumber daya nasional pertanian tanpa harus 

membedakan ragam bangunan industri dan pembangunan pertanian. Sehingga dengan 

keterpisahan antara eksistensi masyarakat banyak (petani) sebagai pelaku di sektor 

hulu dan masyarakat industri di sektor hilir dapat diatasi. Oleh karena itu untuk 

mendukung langkah tersebut, maka dibutuhkan peningkatan kemampuan sumber 

daya manusia (SDM).  
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Minimnya sumber daya manusia pada sektor pertanian adalah persoalan yang 

penting dan mendesak untuk dikelola secara baik dan tepat. Oleh sebagian 

masyarakat yang masih melihat  pertanian dari sisi tradisional, menjadi penyebab 

sehingga terjadi penurunan apresiasi terhadap sektor pertanian. Pemerintah 

diharapkan mampu memberikan angin segar yang kondusif dalam menentukan 

kebijakannya, agar supaya kebersamaan yang dibangun dapat menempatkan pertanian 

(agribisnis) bukan hanya  sekedar persoalan sektor pertanian semata akan tetapi 

persoalan membangun sumberdaya alam dan manusia yang didalamnya menyangkut 

masyarakat yang harus ditingkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan 

pertanian serta persoalan ketahanan pangan nasional.  

Kebijakan pembangunan pertanian harus meningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan 

pembangunan pertanian baru antara lain Petani dan masyarakat pedesaan dituntut 

berpartisipasi aktif dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, teknologi dan 

pembiayaan, adanya pengembangan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, 

peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif per tenaga kerja pertanian dan 

pemerataan jangkauan pada asset produktif per tenaga kerja pertanian dan pemerataan 

jangkauan pada asset produktif pertanian, diversifikasi pertanian dalam arti luas, 

pengembangan kelembagaan pertanian dan pedesaan dan pengembangan sumberdaya 

pertanian.  Dalam hal ini, pemerintah perlu menjadikan pembangunan agribisnis 

sebagai trobosan baru serta upaya membangun ekonomi nasional yang mengarah 

kepada pembangunan industri sebagai sektor andalan pemerintah. 

 Menempatkan sumber daya alam dan manusia sebagai kunci pembangunan 

dan bukan didasarkan pada kapasistas dan aspirasi serta atas apa yang dianggap 
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penting tentunya juga berarti memberikan jaminan sosial dan ekonomi akan akses dan 

kontrol dalam jargk" yang lebih paniang. 

Untuk melaksanakakan pembangunan pertanian, ada empat aspek yang 

menjadi prasyarat yaitu : 

(1) akses terhadap kepemilikan tanah, 

(2) akses terhadap pasar, 

(3) akses input dan proses produksi dan 

(4) akses terhadap kebebasan.  

Dari keempat prasyarat diatas yang belum dilaksanakan secara konsisten oleh 

pemerintah yaitu membuka akses petani dalam kepemilikan tanah dan membuka 

ruang kebebasan untuk berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam 

berproduksi. Higga kini oleh pihak pemerintah sendiri selalu menghindari kedua hal 

tersebut, karena dianggap resiko politik yang tinggi 

Secara khusus Indonesia memiliki banyak hal yang dapat dikembangkan 

dalam hal pertanian khususnya dalam bidang perekonomian pertanian. Pada dasarnya 

semua usaha pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan dasar-dasar 

pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih yang 

berkualitas, metode budidaya yang baik, pengumpulan hasil, distribusi produk yang 

berjalan lancar, serta pengolahan dan pengemasan produk yang standar pasaran, dan 

pemasaran, merupakan langkah yang paling penting. 

C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan kajian teori dan kajian hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, berikut kerangka konseptual 
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yang diharapkan mampu menuntun jalannya penelitian ini sehingga dapat lebih 

terarah dan sistematis.  

Bangunan teori ini akan menjelaskan tentang komunikasi dakwah 

Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani. Dengan 

komunikasi dakwah Muhammadiyah ini diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai 

Islam kepada masyarakat petani sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang taat dan 

religius. Adapun penjelasan kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang sedang diamati.
1
 Penelitian ini dilakukan melalui 

pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang 

berorientasi pada temuan atau gejala alami, menafsirkan suatu fenomena, suatu 

peristiwa dan suatu kejadian tentang sesuatu yang dialami oleh subyek penelitian.  

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian ditujukan 

untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena-fenomena yang ada kemudian 

selanjutnya akan dituangkan dalam tulisan yang sifatnya naratif. Sifatnya deskriptif 

karena data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan menekan 

pada angka.
2
 Dalam penelitian kualititatif berusaha menangkap gejala yang diamati 

secara utuh atau holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari subyek yang 

diteliti sebagai sumber langsung dengan instrumen kuncinya peneliti sendiri, yaitu 

peneliti sebagai perencana, pelaksana dalam mengumpulkan data, analisis, penafsir 

data, dan pelapor dari hasil penelitiannya. Peneliti sendiri yang akan datang ke 

lapangan, selanjutnya mengamati dan terlibat langsung untuk menemukan apa yang 

ingin di teliti.  

                                                           

1 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:Rosdakarya, 2012), h. 6. 

2Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: CV Jejak, 

2018), h. 10.  
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta 

dengan cara menganalisis data. Jadi dalam penelitian ini mendeskripsikan suatu 

kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal 

ini  terkait tentang bagaimana model komunikasi  dakwah Muhammadiyah yang 

diterapkan pada masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju, bagaimana respon masyarakat terhadap model 

komunikasi dakwah yang diterapkan Muhammadiyah dalam meningkatkan 

pemahaman keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dipilih untuk diadakannya 

suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan adalah merupakan sebuah daerah yang mana sebagian besar 

penduduknya berpropesi sebagai petani.  

 B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan diartikan sebagai sebuah langkah atau upaya dalam melakukan 

kegiatan penelitian tujuannya adalah untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan 

gejala atau fenomena yang akan diteliti.
3
 Pendekatan yang dimaksud adalah suatu 

disiplin ilmu yang dipakai oleh peneliti untuk memberikan kemudahan dalam 

                                                           

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIV; Bandung: Alafabeta, 

2016), h. 80. 
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memahami apa yang diteliti. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu 

yang didalami, disoroti, menurut bidang ilmu tentang yang ditekuni, sehingga 

mungkin digunakan pendekatan normative, yuridis, psikologis, pedagogis dan 

edukatif, sosiologi, historis, antropologis, filosifis, humanistis, naturalis, manajemen 

dan sebagainya.
4
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 

pendekatan yaitu pendekatan pedagogik dan pendekatan sosiologi. 

1. Pendekatan Fenomenalogi 

Pendekatan fenomenologi ini digunakan untuk melihat kondisi lapangan serta 

berinteraksi langsung dengan para informan (tokoh adat, tokoh agama dan 

masyarakat/pelaku) untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

tentang model komunikasi dakwah yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah 

terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Pendekatan Penelitian ini juga bertujuan 

untuk melihat perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat atas pesan atau 

komunikasi dakwah yang diterapkan oleh organisasi muhammadiyah.  

2. Pendekatan Pedagogik 

 Pendekatan pedagogik yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan tentang 

konsep pada perbuatan mendidik atau dengan kata lain ilmu yang memberikan 

landasan pedoman dan arah tujuan agar tingkah laku manusia mengalami perubahan. 

5
 Olehnya itu, pendekatan ini digunakan karena dalam pembinaan keagamaan  

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

                                                           

4 Abdullah K., Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian (Cet. I; Watampone: Lukman 

alHakim Press, 2013), h. 27. 

5 Farid Ahmadi, Guru SD di Era Digital (Pendekatan, Media, Inovasi) (Cet.I; Semarang: CV 

Pilar Nusantara, 2017), h. 17.  
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Mamuju, akan mendeskripsikan upaya dan bentuk usaha dalam membina keagamaan 

masyarakat petani.  

3. Pendekatan Sosiologi  

Pendekatan sosiologi yaitu peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif 

mempelajari secara intens dan mendalam menganai tentang situasi sosial yang terjadi 

pada obyek penelitian, dalam membangun hubungan sosial peneliti harus menjaga 

sikap dan tindakan serta memelihara kehangatan dan keakraban. Dalam pendekatan 

ini, penulis berusaha untuk memahami makna dalam suatu peristiwa dan interaksi 

orang dalam situasi tertentu.
6
 Peneliti seyogyanya harus mudah bergaul, 

menempatkan sesuatu pada tempatnya, gampang menyesuaikan diri, bersikap jujur, 

memiliki sikap toleran dan menghargai pendapat orang lain, serta tetap tenang dalam 

menghadapi situasi yang terjadi.
7
 Oleh karena itu, sehingga  pendekatan sosiologis ini 

perlu digunakan, karena peneliti akan banyak berinteraksi dengan masyarakat petani, 

dan juga tokoh-tokoh masayarakat setempat. Dalam upaya pembinaan keagamaan 

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data atau informasi 

diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk pengamatann yang bertumpu 

                                                           

6 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet.IV; 

Jakarta: Kencana, 2017), h. 360. 

7 Djam‟an Satori, MetodologiPenelitian Kuantitatif, (Cet. 1; Bandung: Al Fabeta, 2016), h. 

36. 
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pada sumber data berdasarkan situasi yang terjadi. 
8
 Apabila peneliti menggunakan 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya 

bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu dalam penelitian ini. Apabila peneliti 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber 

data, sedang isi catatan subyek penelitian.
9
 

 Sumber data dibagi dalam dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder.  

a) Sumber data primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan 

data atau informasi terkait topik penelitian.
10

 Data yang diberikan seperti hasil 

wawancara peneliti dengan informan. Teknik pengambilan sampel sumber data 

atau informan yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan informan didasarkan pada kriteria tertentu agar tujuan penelitian 

dapat tercapai. Dan yang menjadi kriteria dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak 

yang terkait dengan topik penelitian. Maka yang menjadi sumber data primer atau 

informan dari penelitian ini adalah: Pemerintah (Desa, Dinas Pertanian), pimpinan 

Muhammadiyah, kelompok masyarakat petani. Kesemuanya  ini adalah 

merupakan informan inti dan penguat dari informasi data secara  keseluruhan, 

mengenai penelitian tentang komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap 

                                                           

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, R&D, h. 215.  

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 129. 

10 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

193.  
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pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

b) Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak secara langsung 

memberikan data kepada peneliti atau pengumpulan data.
11

 Sumber data 

memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti, yaitu bersumber baik dari 

buku-buku yang relevan, jurnal maupun tulisan-tulisan yang mempunyai 

keterkaitan dengan komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan 

keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. Data sekunder pada hakikanya data yang sudah 

ada, tinggal dikumpulkan. Sifat data sekunder sebagai data penunjang terdapat 

data primer yang relevan dengan pembahasan tersebut.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

tiga, yaitu:  

1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap objek yang diteliti. Peneliti terjun langsung ke tempat penelitian.Melakukan 

pengamatan dengan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek yang akan 

di teliti dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu: 

a) Observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat. 

                                                           

11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

193.  



81 
 

 
 

b) Observasi non-sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan 

tidak menggunakan instrumen pengamatan. 
12

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pengamatan. Serta dalam penelitian ini, observasi yang 

dilakukan non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas 

subjek yang sedang diamati.  

2. Wawancara 

 Wawancara adalah pertemuan dilakukan oleh dua pihak untuk bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga mendapatkan susunan makna 

dalam topik tersebut.
13

Wawacara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah topik yang diangkat dalam 

penelitian.
14

 Seorang pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai, tidak 

kaku, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main serta mampu 

memahami situasi dan kondisi informan. Dengan suasana yang demikian informan 

akan terbuka dan jujur dalam menjawab apa ditanyakan oleh pewawancara, sehingga 

data yang diperoleh akan lebih valid. 

 Dalam metode wawancara peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur 

karena pedoman wawancara yang digunakan peneliti hanya memuat garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan. Metode wawancara digunakan 

oleh peneliti karena dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan data secara  

                                                           

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 133. 

13 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

317. 

14 Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, 

Dosen dan Mahasiswa Keguruan(Yogyakarta: Araska, 2018),h. 151. 
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langsung dari informan sesuai dengan kebutuhan peneliti yang berkaitan  komunikasi 

dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Melalui 

teknik ini, peneliti menggunakan alat perekam , buku catatan dan kamera untuk 

menjamin kebenaran data yang diperoleh serta bukti bahwa peneliti telah melakukan 

wawancara kepada informan.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang didalamnya 

meneliti dokumen. Dokumen adalah cacatan peristiwa yang sudah lampau, dapat 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya.
15

 Metode dokumenatasi akan 

mengungkapkan data dan makna dari dokumen-dokumen yang relevan, mengingat 

dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Metode 

dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih 

maksimal terkait komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan 

keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku  

Kabupaten Mamuju. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri.
16

 Oleh karenanya peneliti sebagai instrumen harus memiliki 

pemahaman terhadap metode penelitian, wawasan yang luas sehingga mampu 

melakukan wawancara, menganalisis dan membangun objek yang diteliti menjadi 

                                                           

15Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, 

R&D, h. 329. 

16Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi: 

Mixed Methods (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 222.  
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lebih jelas dan bermakna.
17

 Hal tersebut akan menjadi bekal untuk peneliti saat terjun 

ke lapangan.  

 Dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data empiris mengenai 

masalah yang diamati, peneliti menggunakan instrumen yaitu: 

1. Pedoman observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dan 

fenomena yang diselidiki.
18

 Pedoman observasi digunakan saat melakukan observasi 

tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk mencari informasi 

terkait komunikasi dakwah muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan 

masyarakat petani  di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. Adapun alat yang digunakan yaitu kamera dan buku catatan.  

2. Panduan wawancara, yaitu pertanyaan yang akan disampaikan oleh 

pewawancara kepada narasumber secara lisan dalam hubungan tatap muka. Pedoman 

wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam 

mengumpulkan data saat melaksanakan wawancara dengan informan. Pedoman ini 

untuk menghimpun data primer berupa wawancara kepada petani sawah, jagung, dan 

kakao sebagai pelaku atau yang terlibat langsung dalam usaha tani, yang kedua tokoh 

Muhammadiyah yang melibatkan ketua wilayah, dan ketua majelis tabliq kabupaten 

mamuju, kemudian yang ketiga yaitu tokoh masyarakat dan juga aliansi pemerintah 

yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju . Adapun alat yang dapat digunakan yaitu handphone untuk merekam suara, 

buku catatan dan daftar lembar pertanyaan.  

                                                           

17Mamik, Metodologi Penelitian (Cet.I; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 3. 

18 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Cet. IV; 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 69.  
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3. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen 

secara tertulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Alat 

yang digunakan seperti, kamera, arsip, dan gambar. Kamera digunakan  saat di 

lapangan untuk mendapatkan dokumentasi berupa gambar lahan pertanian, foto 

lembar dokumen yang berkiatan dengan penelitian, arsip-arsip yang di dalamnya 

memuat tentang pertanian, jumlah petani, jumlah kelompok tani, profil dakwah 

Muhammadiyah, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan dakwah 

Muhammadiyah.   

Instrumen yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mencari informasi 

atau data dari informan mengenai topik pembahasan peneliti yaitu “komunikasi 

dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan dan analisis data yaitu sebuah rangkaian kegiatan 

penelaaan, pengaturan, pengelompokan dengan cara sistematis, memberikan kode dan 

mengkategorikannya. Proses pengelolaan data dan analisis data yaitu dimulai dengan 

menelaah seluruh data atau informasi yang di dapatkan dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi, dalam artian melakukan kodifikasi dan klarifikasi 

setiap jawaban yang disampaikan oleh  informan agar memudahkan dalam melacak 

data, untuk selanjutnya diinterpretasikan. Data diolah secara manual dengan 

melakukan editing (mengedit), coding (memberi kode) yaitu mengorganisasikan data 
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dengan mengumpulkan potongan-potongan teks atau gambar dan menuliskan 

kategorinya. dan tabulating (menabulasi).  

2. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses dan 

setelah pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Artinya analisis data berkaitan data berupa 

kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian. Analisis data kualitatif 

dilakukan dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis yang dimulai dengan dari 

fakta empiris. Dalam hal ini, peneliti akan terjun ke lapangan, mengumpulkan 

informasi, menganalisis, menafsirkan selanjutnya manarik kesimpulan dari kejadian 

yang ada di lapangan.
19

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles 

dan Huberman yang komponennya meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification).
20

  

a) Reduksi data  

Reduksi data dalam penelitian ini adalah bentuk analisis dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok menfokuskan kepada hal yang penting dan 

membuang yang tidak diperlukan.
21

 Data yang di dapatkan di lapangan tentu 

jumlahnya cukup banyak, karena proses mereduksi data berlanjut sampai proses 

pengumpulan data di lapangan berakhir, bahkan pada saat pembuatan laporan 

                                                           

19 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Cet.I; Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 121. 

20 Erwin Widiasworo, Mahir Penelitian Pendidikan Modern: Metode Praktis Penelitian Guru, 

Dosen dan Mahasiswa Keguruan, h. 157. 

21 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

338.  
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sehingga tersusun secara lengkap. Maka dengan kondisi yang demikian itu, data perlu 

di analisis dengan menyederhanakan dan membuang yang tidak ada kaitannya dengan 

tema penelitian. Dalam mereduksi data, peneliti berpedoman pada tujuan yang akan 

dicapai. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah temuan, 

olehnya itu, dalam melakukan penelitian segala sesuatu yang dipandang asing dan 

belum memiliki pola, itulah yang merupakan temuan dan sebaiknya dijadikan 

perhatian dalam penelitian, sehingga selanjutnya direduksi oleh peneliti. 

b) Penyajian data  

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

atau mendisplay data. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sandu Siyoto 

dan M.Ali Sodik bahwa penyajian data merupakan serangkaian informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
22

 Sajian data pada 

penelitian ini adalah memilih data yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat bagian-bagian tertentu dari gambaran 

keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengorganisasikan, menyusun 

ke dalam pola, menyerdehanakan tanpa mengurangi isinya sehingga akan lebih 

mudah untuk difahami. 

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dari 

keseluruhan proses analisis data. Pada tahap ini, dimaksudkan untuk mencari makna 

data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.
23

 

Peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data atau informasi yang telah diperoleh. 

                                                           

22 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 123. 

23 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 124.  
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Sehingga seluruh permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan 

masalahnya.  

G. Pengujian dan Keabsahan Data  

Data penelitian kualitatif, kriteria pokok terhadap hasil penelitian adalah data 

harus valid, reliable dan obyektif. Maka dari itu, dalam penelitian ini perlu diterapkan 

keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Konsep validitas atau 

keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu apabila tidak berbeda antara data yang 

diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obyek penelitian. 

Sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini meliputi empat indikator yaitu uji credibility data 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependanbility (reliabilitas) 

dan konfirmability (obyektivitas).
24

  

a). Uji Credibility Data  

Uji kredibilitas merupakan validitas internal terhadap data hasil penelitian.Uji 

kredibilitas atau kepercayaan terhadap data untuk membuktikan pengamatan peneliti 

sesuai yang terjadi dilapangan, dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan, yaitu disini peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang 

telah ditemui sebelumnya maupun dengan yang baru.
25

 Untuk memahami peristiwa 

yang mendalam, dilakukan pengamatan secara cermat dan berulang-ulang selama 

penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan 

                                                           

24 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

363.  

25 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

369.  
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yang lebih cermat dan berkesinambungan mengenai implementasi komunikasi 

dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan masyarakat petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.  

2. Triangulasi (triangulation), yaitu melakukan pemeriksaan kembali data dengan 

berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.
26

 Adapun tehnik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan membandingkan data yang ditemukan melalui observasi di lapangan dengan 

hasil wawancara yang diberikannya tetap konsisten dan diperkuat dengan data 

dokumentasi sampai menemukan data yang lebih akurat.  

3. Analisis kasus negatif, yaitu data yang berbeda atau tidak sesuai dengan hasil 

penelitian. Analisis ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari data yang 

berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila sudah 

tidak ada data yang berbeda dan bertentangan, berarti data sudah dapat dipercaya.  

4. Menggunakan bahan referensi, maksud dari bahan referensi yakni adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan peneliti.
27

 Selama penelitian di 

lapangan, sebaiknya mengarsip data yang terkumpul meliputi berbagai literatur yang 

berkaitan dengan implementasi komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap 

pembinaan keagamaan masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. Diperlukan data sebanyak mungkin sehingga dapat 

menjadi rujukan yang akurat dalam penelitian serta mendukung kredibilitas data yang 

ditemukan.  

                                                           

26 Helakuddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik (Cet.I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019), h. 22. 

27 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

375.  
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5. Member check, merupakan proses yang dilakukan untuk meneliti atau 

mengecek data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member check bertujuan 

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data atau informan. Bila data yang ditemukan disepakati oleh 

pemberi data melalui hasil wawancara atau diskusi dengan pemberi data, maka data 

tersebut valid dan semakin dapat dipercaya.
28

 Pelaksanaannya dapat dilakukan 

dengan cara peneliti bertemu langsung ke pemberi data atau lewat diskusi kelompok 

dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah ditulis oleh 

peneliti.  

b). Pengujian Transferability  

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Transferability yaitu melaporkan hasil penelitian secara detail dan deskriptif agar 

pembaca dapat memahami temuan-temuan yang menjadi poin utama dalam hasil 

penelitian. Cara ini dikembangkan dalam penelitian kualitatif untuk menegaskan 

bahwa hasil penelitian bisa diterapkan atau diaplikasikan pada situasi yang lain, 

dalam hal ini situasi selain dari tempat yang diamati oleh peneliti.
29

 Meskipun 

peneliti tidak mampu memastikan situasi mana saja dapat diterapkan hasil penelitian, 

akan tetapi peneliti berusaha untuk membuat laporan agar mudah dipahami oleh 

pembaca. 

c). Pengujian Dependability  

                                                           

28 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

376. 

29 Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Kencana, 

2020), h. 244.  
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Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif Dependability 

disebut juga reliabilitas, merupakan penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. 

Dependability dapat dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. 

Proses audit dilakukan oleh auditor yang independen atau dapat juga dilakukan oleh 

pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian. 
30

Hal itu bisa dimulai dengan mempertanyakan 

bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber 

data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pembuatan 

laporan hasil pengamatan atau penelitian. Seorang peneliti dalam hal ini harus 

menjaga kualitas proses dan hasil penelitian agar benar sebagaimana adanya.  

d). Pengujian Konfirmability  

Pengujian konfirmability identik dengan istilah objektivitas penelitian. 

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah dibicarakan dan disepakati 

banyak orang.
31

 Menguji konfirmability merupakan pengujian hasil penelitian yang 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan, jika hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah 

memenuhi standar konfirmability.
32

 Konfirmability dalam penelitian kualitatif 

berasumsi bahwa jangan sampai hasil ada, tetapi proses tidak ada.

                                                           

30 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

377. 

31 Mardawani, praktis penelitian kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif 

Kualitatif (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 85. 

32 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D), h. 

378. 
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 BAB IV 

KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH TERHADAP PEMBINAAN 

KEAGAMAAN MASYARAKAT PETANI DI KELURAHAN SINYONYOI 

SELATAN KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU 

A.  Profil Muhammadiyah di Kelurahan Sinyonyoi Selatan  

1. Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Sebelum peneliti membahas sejarah masuknya Muhammadiyah di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan letak geografis 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah merupakan daerah dataran yang memiliki 

luas 42,81 km
2
 dengan jumlah penduduk sebanyak 3873 jiwa, terdiri dari 1968 laki 

dan 1905 perempuan, dan memiliki 9 lingkungan yang meliputi: Lingkungan 

Kampung Jati, Lingkungan Tampa Padang, Lingkungan Tampa Padang Utara, 

Lingkungan Tampa Padang Balkam, Lingkungan Ranga-Ranga, Lingkungan Ranga-

Ranga Selatan, Lingkungan Padang Malolo, Lingkungan Peuweang, dan Lingkungan 

Rante Buluang.
1
 Secara umum masyarakatnya berprofesi sebagai petani. 

Awal mula masuknya dakwah Muhammadiyah di Kelurahan Sinyonyoi 

Selatan dibawa oleh salah seorang laki-laki yang bernama Ahmad Patahang ditahun 

1970. Beliau adalah seorang pegawai negeri yang diutus oleh pemerintah Sulawesi 

                                                           
1Sumber data: Dokumen Kantor Kelurahan Sinyonyoi Selatan Tahun 2020-2025 
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Selatan dan bertugas sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan 

kalukku. Kondisi masyarakat yang masih sering menyamakan ajaran Islam dengan 

ajaran konservatif telah mengakibatkan ajaran Islam yang murni hilang. 

Berbagai bentuk kemusyrikan mulai dari mappamanu ande, hingga 

powandangan, telah berbaur dikalangan masyarakat sehingga mereka pun tidak 

mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya. Kondisi inilah yang menjadikan Ahmad 

Patahang termotivasi Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait 

tentang ajaran Islam yang murni. Melalui gerakan Muhammadiyah dakwah yang 

pertama kali dilakukan oleh Ahmad Patahang adalah melakukan pendekatan personal 

kepada para tokoh-tokoh masyarakat sebagai bentuk upaya untuk membangun relasi. 

Dalam mengemban dakwah, Ahmad Patahang melakukan gerakan dakwah 

dengan cara berbaur dengan para masyarakat secara langsung. Dari segi 

penyampaian, beliau berdakwah dalam hal umum dan sangat terbuka, serta tidak 

memaksakan masyarakat untuk ikut pada pahamnya.
2
Itulah mengapa, dakwah yang 

dibawa oleh Ahmad Patahang mendapat respon yang baik dari masyarakat, namun 

jika menyangkut tentang  hal kesyirikan Ahmad Patahang tidak toleran dan sangat 

berpegang teguh pada prinsip Muhammadiyah untuk memerangi tahayul, bid‟ah, 

khurofat, atau yang dikenal dengan (TBC). 

                                                           
2 M.Sabir (75 th), Tokoh Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di Sampoang, 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 12 Januari 2022. 
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Menurut pemaparan Gusti Suropati bahwa sejak dulu gerakan 

Muhammadiyah sebenarnya sudah ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan akan tetapi 

dakwah Muhammadiyah pada waktu itu belum melembaga dalam artian belum 

terorganisir. Dalam pengembangan dakwah Muhammadiyah pada saat itu belum ada 

pembinaan secara khusus seperti pengajian rutin, baik di tingkat kecamatan maupun 

tingkat kelurahan. Saat itu dakwah Muhammadiyah hanya dilihat dari sebatas 

pemahamannya seperti contoh ketika ada seseorang yang melakukan sholat tarawih 

yang hanya berjumlah delapan rakaat maka masyarakat akan menilai bahwa orang itu 

memiliki paham Muhammadiyah, selain itu masyarakat juga berpandangan bahwa 

Muhammadiyah identik dengan tidak melakukan kunut ketika melakukan sholat 

subuh.
3
  

Sebagai gerakan dakwah yang lahir ditengah masyarakat pedesaan, dimana 

masyarakat pada umumnya  masih berpegang teguh pada tradisi leluhur, tentu 

dibutuhkan kesabaran serta gerakan dakwah yang bersifat kontinyu dan 

berkelanjutan, agara dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain gerakannya 

yang bersifat kontinyu dan berkelanjutan, dalam menyampaikan pesan dakwahnya 

pun harus sistematis. Agar dapat membangun masyarakat yang madani serta lebih 

kompehensif terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. 

                                                           
3
Jamaluddin (49 th) Kepala Lingkungan Ranga-Ranga, wawancara di Sampoang, Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan, 15 Januari 2022 
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Itulah sebabnya dengan kesabaran, dan pendekatan yang telah dibangun 

dengan baik, perlahan tapi pasti dakwah yang dibawa oleh Ahmad Patahang dapat 

memberikan pengaruh dan merubah pola kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan. Demikian dipertegas oleh Gusti Suropati 

yang mengemukakan bahwa: 

Kepercayaan masyarakat petani kepada dukun-dukun menjadikan mereka jauh 

dari ajaran Islam, sehingga apa pun yang dikatakan oleh dukun-dukun tersebut 

akan mereka ikuti tanpa melihat apakah hal demikian ada tuntunan syariatnya 

atau tidak. Namun dengan masuknya dakwah Muhammadiyah berbagai 

bentuk kemusyrikan yang sering dilakukan oleh masyarakat petani berangsur 

mulai di hilangkan.
4
  

Dari pernyatan di atas dapat dipahami bahwa gerakan dakwah 

Muhammadiyah yang dibawa oleh Ahmad Patahang telah berhasil merubah pola 

kebiasaan masyarakat petani. Dimana masyarakat dulunya sering melakukan ritual 

kemusyrikan baik digunung, dipepohonan, disungai, serta ditempat-tempat yang 

dianggap keramat dan memiliki pangngambi (roh penunggu). Sehingga dengan 

dakwah yang dilakukan oleh Ahmad Patahang akhirnya  dakwah Muhammadiyah ini 

pun mulai dikenal ditengan-tengah masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi 

Selatan. 

Seiring dengan waktu, masuknya para pendatang yang merupakan kader-

kader Muhammadiyah di Kabupaten Mamuju telah memberikan angin segar serta 

harapan terkait perkembangan Muhammadiyah kedepannya. Sehingga dengan jumlah 

                                                           
4
 Gusti Suropati (48 th) Tokoh Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di 

Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 12 Januari 2022 
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kader yang terus mengalami peningkatan akhirnya gerakan Muhammadiyah di 

Kabupaten Mamuju ini pun dibentuk. 

Seperti yang dijelaskan oleh Wahyun sebagai ketua wilayah Muhammadiyah 

Sulawesi Barat beliau mengatakan bahwa:  

Awal mula perkembangan dakwah Muhammadiyah baik di Kecamatan 

sampai pada   Kabupaten Mamuju, dimulai dengan masuknya para pendatang 

yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian dengan 

perkembangan yang pesat dan terus mengalami kemajuan akhirnya 

dibentuklah struktur dari kepengurusan Muhammadiyah ini.
5
 

Dari pernyataan di atas dipahami bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah 

merupakan gerakan dakwah yang dibawa oleh para pendatang yang merupakan 

utusan dari pemerintah Sulawesi Selatan dan bekerja sebagai pegawai negri sipil 

(PNS). Kemudian dengan perkembangan yang begitu cepat ditambah dengan 

meningkatnya jumlah kader yang semakin banyak menjadikan gerakan dakwah 

Muhammadiyah meluas dan mendapat respon yang baik dari masyarakat dan 

pemerintah. Sehingga dengan dasar itu  maka gerakan dakwah Muhammadiyah ini 

pun dibentuk sebagai media gerakan dakwah dalam upaya mewujudkan pelayanan 

dan pencerdasan kepada masyarakat. 

Berikut ini adalah bentuk struktur kepengurusan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Sulawesi Barat. Adapun betuk struktur kepengurusan 

Muhammadiyah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
5Wahyun Mawardi (52 th) Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, wawancara di 

Mamuju, 11 Januari 2022 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PIMPINAN WILAYAH  MUHAMMADIYAH SULAWESI BARAT 

PERIODE 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA WILAYAH  

Wahyun mawardi, S.Ag., M,Pd 

Nasruddin BM 

WAKIL 

BENDAHARA 

Ir. H. MUH. NUR 

PARANTEAN, 

M.Si 

BENDAHARA 

H. ISMAIL 
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M.Pd.I 

SEKRETARIS 

FIRMAN HARIS, 
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WAKIL 

SEKRETARIS 
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M.Pd 
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Drs. H. MUH. 

TAHIR, M.Si 

WAKIL KETUA 

H. LIKMAN 

SANUSI, 

SP.,SE.,MM 

WAKIL KETUA 
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FORMASI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH MAMUJU 

PERIODE 2015-2020 

Ketua : Hasbullah Quraisy, SE,M.Si  

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting 

Koordinator Bidang  

 Tabligh, dikdasmen               : Drs. H.M.Mukhtar, MM 

 Pembina Kesehatan, Lingkungan Hidup,  

Wakaf dan KHB Penanggulangan Bencana   : H. Andi Israil Mappa,SH 

 Pendidikan Kader dan LHKP              : Lukman Umar, S.Pd, M.Si  

 Ekonomi dan Kewirausahaan,  

Pustaka & Dokumentasi                         :  Drs. H. Anshar Musman,M.Si 

 Tarjih dan Tajdid, LAZIS   : H. Taufik Abdullah, S.Ag, M.Ag 

 

Sekretaris        : Saharuddin, S.Pd,M.Pd 

Lembaga Seni Budaya & Olahraga    : Kaharuddin, S.Pd 

 

Bendahara        : H. Marzuki 

Majelis Pemberdayaan Masyarakat     : Nurdin, S.Pt   

 

MAJELIS  

 

1. Majelis Tarjih dan Tajdid 

Ketua     : Nyoman Muallaf, S.Pd.i 

Sekretaris    : Sudarman, S.Ag  

Anggota    : Muhidding Tojeng, S.Sos  

    : Idris Hasim, S,Ag  

 

2. Majelis Tabligh  

Ketua     : Muh. Rivai, M.Pd.I  

Sekretaris    : Basir Baduk, S.Pd.I  

Anggota    : Tri Nuryanto, Amd 

    : Muh Saleh, S.Ag 

    : Nordi Sandra, S.Pd.I  



98 
 

 
 

    : Muh. Arafah, S.Pd.SD 

 

3. Majelis Pendidikan Dasar & Menengah 

Ketua     : Muhtar,S.Pd. M.AP, M.Pd  

Sekretaris    : Abd. Rahman Dhafar, S.Ag   

Anggota    : Mirna Yurnita, SE  

    : Sudirman, S.Ag  

    : Karnoto, S.Pd, M. Adm.Pemb  

    : Nasuruddin, S.Pd 

    : Faisal Akib, S.Pd, M.Pd 

 

4. Majelis Pendidikan Kader  

Ketua     : Amran, S.Pd 

Sekretaris    : Abd. Saidin, SE 

Anggota    : Sulkirto, SE   

    : Narli  

    : Ketua AMM  

 

5. Majelis Pembina Kesehatan Umum 

Ketua     : H. Ba‟duamang Kampil 

Sekretaris    : Syamsukri, A.mk.L 

Anggota    : dr. Hj. Adriani, Kadir   

    : dr. Indra Dewi, SP.B 

    : dr. Muh. Misbah  

    : Edy Purnomo, S.KM 

    : Bidan Nadirah  

    : S. Budi  

    : Ir. H. Yusuf Toba 

    : Faisal, A.Md.Tem  

    : Ichwan Achil  

    : Subriani Amd.Kep  

 

6. Majelis Pelayanan Sosial   

Ketua     : Ir. H. Lukman Umar, SE, MM 

Sekretaris    : Dirland, S.Kom  

Anggota    : Abd. Kadir Sahibu  

    : Nuraheni, S.Pd  
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    : Nurnani, S.Pd  

 

7. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan  

Ketua     : Faisal, SE  

Sekretaris    : Ramli, SE, MM 

Anggota    : H. Suardi Dalle, ST   

    : Muhammad Alimin, SE 

    : Muh. Alif, S.Kom 

  

8. Majelis Wakaf dan Keharta bendaan  

Ketua     : H. Kaharuddin, S.Sos  

Sekretaris    : Muh. Amir P, S.Pd, M.Si  

Anggota    : Nurhidayat, SE    

    : Yusran Fajar, S.Tp  

    : Faisal Ishak. A.Md Keagrariaan   

 

9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat   

Ketua     : Muhlis, S.Ip   

Sekretaris    : Tanawir,S.Pi  

Anggota    : Ir. Supriwahidin    

    : Khailan Syamsumar, SE 

    : Muchin  

    : Kahar, SE 

 

10. Majelis Hukum dan HAM  

Ketua     : Nurdin Pasokkori, S.Ip, M.Si    

Sekretaris    : Suriansyah, SH, MH   

Anggota    : Ikrar, S.Ag, M.Ap     

    : Amir Bahar, SH  

    : Musniar, Nasaruddin, SH  

 

11. Majelis Lingkungan Hidup    

Ketua     : Muchtar Baso, SE, M.Si  

Sekretaris    : Bustaman, S.Pd.  

Anggota    : Muh Rusli , S.Hut, M.Si     

    : Drs. Ridwan, M.Si  
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12. Majelis Pustaka dan Informasi  

Ketua     : Naskah Nababan,S.Sos, M.Si    

Sekretaris    : Iqbal Samad, S.Pd, M.Pd   

Anggota    : Asbahar    

    : Rhena. J  

    : Muh. Akbar, S.Pd  

Lembaga  

 

1. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting  

Ketua     : Saiful, SE 

Sekretaris    : Abd. Kadir, Rauf       

Anggota    : Hamzah  

    : H. Laode Sanaluddin, S.Pd 

    : Muh. Sibgatullah  

    : Latman Saode  

 

2. Lembaga Pembian dan Pengawas Keuangan   

Ketua     : Ir. Ayyub Yusuf, S.Pt, M.Si   

Sekretaris    : Hasanuddin, Haruna, SE, M.Si        

Anggota    : Drs. Mustaman Basrang, M.Hum 

    : Muhammad Alimin, SE 

 

3. Lembaga Penanggulangan Bencana  

Ketua     : Hasri, S.Pd, M.Pd    

Sekretaris    : Fasila Jumalang, S,Pd         

Anggota    : Nirwana Natsir, .S.Pd 

    : Mahdin, HR 

    : Hadi Wka 

    : Rahman T 

    : Laode Putu, S.Pd 

 

4. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shafaqah    

Ketua     : Rahmat Kaco, SE, M. Adm. Pemb 

Sekretaris    : Hadi Purnomo, S.Pd  

    : Abd. Kadir  
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Anggota    : Basri A.Muin 

    : Faisal Usman   

 

5. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik    

Ketua     : H. Hajrul Malik, S,Ag    

Sekretaris    : Amran Salimin, S.Pd, M.Pd         

Anggota    : Irwan Satya Putra Pababari, SH. M.Tp  

    : Muhammad Marwan Malik, SE, M.Si  

    : Muhammad Hatta, S.A.g  

 

6. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga    

Ketua     : Moh. Ali Chandra SE, M.Si    

Sekretaris    : Syarifuddin, S.Sos, M.Si         

Anggota    : Sutami Yusuf  

    : Megawati Surya, S.Pd
6
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Sumber data: Dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mamuju Tahun 2020-2025 
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2. Visi dan Misi Muhammadiyah Kabupaten Mamuju 

Sebagai salah satu organisasi terbesar yang memiliki  pengaruh yang kuat, 

tentu memiliki visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi Muhammadiyah: 

Visi  

Sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah  

dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam 

melaksanakan dakwah Islam amar ma‟ruf nahi mungkar di segala bidang. Dalam 

upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil‟alamin menuju terciptanya masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya. 

Misi 

a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang 

dibawa oleh para Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Adam as. hingga Nabi 

Muhammad saw. 

b. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran 

Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang 

bersifat duniawi. 

c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur‟an sebagai kitab 

Allah yang terakhir dan sunnah Rasul sebagai pedoman manusia. 

d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan 

masyarakat.
7
 

                                                           
7 Sumber data: Dokumen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mamuju Tahun 2020-2025 
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3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalukku 

Seiring dengan berkembangnnya usia dan kemajuan yang terus meningkat, 

maka untuk memperluas gerakan dakwah Muhammadiyah dibentuklah Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Kalukku. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut: 

Ketua         : Latuo 

Sekretaris   : Rapi Hamdi Nur 

Bendahara  :Askari 

Anggota :Supirman, H.Siddiq, Abd.Rahman, Caharuddin, Laupe, 

H.Sudirman, H. Haedar, Muh.Tang.
8
  

Sekalipun terbilang muda, namun eksistensi dari gerakan Muhammadiyah 

Cabang Kalukku terlah berhasil memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

masyarakat. Hal demikian dapat dilihat dengan adanya bentuk usaha dakwah Cabang 

Muhammadiyah Kalukku yang diterapkan kepada masyarakat.  

 

 

 

                                                           
8 Rapi Hamdi (35 th) sekretaris pimpinan cabang Kalukku wawancara di pure 11 januari 2022 
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Bentuk usaha tersebut adalah sebagai berikut: 

Table 1.1 jumlah amal usaha pimpinan cabang Muhammadiyah Kalukku 

tahun 2020-2025 

No Amal Usaha   Jumlah   keterangan 

1 Masjid  3 Berjalan dengan baik 

2 Langgar  -  

3  Madrasah Ibtidaiyah  -  

4  SMP  -  

Sumber : PC Muhammadiyah Kalukku 

Melalui table di atas diketahui bahwa jumlah amal usaha yang telah dibina oleh 

pimpinan cabang Muhammadiyah Kalukku yaitu 3 masjid, terdiri dari masjid 

Baburrahma Sampoang, masjid Jabal Falah, dan masjid Al Falah. 

B.  Model Komunikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Pembinaan 

Keagamaan Masyarakat Petani Di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Muhammadiyah adalah merupakan sebuah organisasi massa (Ormas) Islam 

yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan 

ekonomi. Orientasinya adalah untuk melahirkan masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan menegakkan tauhid dan sunnah Nabi SAW 

demi kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera dengan menjadikan al-

Qur‟an dan Sunnah sebagai pegangannya.  
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Untuk memperkuat gerakan dakwahnya, organisasi dakwah Muhammadiyah 

kabupaten mamuju khususnya dibidang majelis tablig terus menggalakkan dakwah 

dengan berbagai potensi yang ada.  Sehingga kemudian terbentuklah model yang 

distandarisasi oleh pihak organisasi. Dengan adanya model yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, menjadikan gerakan dakwah Muhammadiyah berlangsung rapi dan 

sistematis.   

Melalui hasil pengamatan, telah tampak model komunikasi dakwah yang 

diterapkan oleh majelis tablig Muhammadiyah dalam membina keagamaam 

masyarakat petani Kabupaten Mamuju. Model komunikasi dakwah tersebut 

kemudian menjadi patron bagi kader Muhammadiyah dalam menyampaikan misi 

dakwah khususnya di Kelurahan Sinyonyoi Selatan. Adapun  model komunikasi yang 

dimaksud adalah: 

1. Khotbah 

 Dalam pengamatan peneliti, adanya model penerapan komunikasi  ini 

dilakukan dengan berdasar pada model komunikasi satu arah. Yaitu seorang khotib 

menyampaikan pesan dakwahnya dengan tidak memberikan kesempatan kepada 

pendengar untuk memberikan tanggapan atau respon terhadapat isi khotbah yang 

disampaikan. Pada penggolongan komunikasi maka komunikasi dakwah dengan cara 

khotbah masuk pada komunikasi verbal, sehingga jika dibandingkan dengan 

komunikasi non verbal maka komunikasi verbal menempati porsi atau kedudukan 

yang lebih besar karena kenyataannya segala bentuk gagasan, pemikiran, ide-ide, 

lebih mudah tersampaikan kepada khalayak. Tentu dengan harapan bahwa informasi 

yang disampaikan dapat dipahami oleh komunikan. 
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Penyampaian pesan-pesan dakwah melalui khotbah yang dilakukan oleh Rapi 

Hamdi terhadap masyarakat petani yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan yaitu 

dengan metode tabliq Islam. Dakwah dalam tabliq Islam ini dilaksanakan dengan 

melalui khitabah diniyah, yaitu melalui khotbah jum‟at, khotbah idul fitri, khotbah 

idul adha. 

 Pada pelaksanaan khotbah jum‟at pimpinan cabang Muhammadiyah tidak 

pernah mengintruksikan dainya untuk membahas masalah tertentu, melainkan 

kesemuanya itu diserahkan kepada dai yang diberikan amanah dalam menyampaikan 

khotbah. Dengan catatan harus mengkondisiskan kebutuhan masyarakat. Hal ini 

semakin di pertegas oleh ketua majelis tabliq Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Mamuju mengemukakan bahwa:  

Dalam mengisi acara jum‟atan semua kader atau dai Muhammadiyah tidak 

dibebankan pada satu materi, artinya para dai yang bertindak sebagai khotib 

bebas memilih dan menyampaikan khotbahnya yang penting isi dan 

bahasannya menyangkut tentang hal-hal kekinian serta tidak bertentangan 

dengan paham Muhammadiyah..
9
  

 Hal senada juga telah disampaikan oleh Ketua Wilayah Muhammadiyah 

Sulawesi Barat
 
yang mengatakan bahwa: 

Pada pelaksanaan acara khotbah tidak ada materi khusus yang ditekankan oleh 

pengurus Muhammadiyah untuk para kader Muhammadiyah. Artinya  setiap 

kader Muhammadiyah bebas menyampaikan isi khutbahnya kepada khalayak 

baik khotbah jum‟at, khotbah idul fitri, dan khotbah idul adha.
10

 

                                                           
9Basir Baduk (30 th) Ketua Majelis Tabliq Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, wawancara 

di Kalobibing 10 Januari 2022 
10

Wahyun Mawardi (52 th) Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, wawancara di 

Mamuju, 11 Januari 2022 
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa penyampaian pesan 

agama melalui khotbah jum‟at yang dikelola oleh Muhammadiyah Kabupaten 

Mamuju tidak membebankan kepada dainya pada pembahasan tertentu. Melainkan 

semua dai bebas menyampaikan khutbahnya, namun tetap mengaitkan dengan 

kondisi atau isu kekinian. Tidak hanya itu Muhammadiyah Kabupaten Mamuju juga 

menekankan bahwa setiap dai yang ditugaskan dalam menyampaikan khotbah harus 

amanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap masjid yang sudah 

dijadwalkan betul-betul diisi oleh dai Muhammadiyah.  

2. Pengajian 

 Selain khutbah jum‟at model komunikasi dakwah yang juga disampaikan oleh 

majelis tablig Muhammadiyah Kabupaten Mamuju adalah dengan melalui pengajian.   

Adapun pengajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kabupaten Mamuju adalah 

meliputi: pengajian pekanan yang diselenggarakan setiap ahad subuh dimesjid dan 

melibatkan kader, simpatisan, serta jamaah masjid. Yang ke dua adalah pengajian 

bulanan pelaksanaannya dilakukan dimasing-masing cabang dan ranting serta 

melibatkan kader, simpatisan, dan masyarakat. 

 Pengajian pekanan adalah pengajian yang sudah terjadwal dan dilaksanakan 

setiap ahad subuh, yang melibatkan kader, simpatisan, serta jamaah masjid. Dalam 

pengajian ini akan dibahas beberapa materi yang sudah di susun oleh majelis tabliq 

dan tarjih. Adapun yang menjadi materi atau pokok bahasan dalam kajian ini adalah 

Tauhid, Ibadah, Akhlaq, Sirah Nabawiyah, dan Ideologi Muhammadiyah. Berikut ini 

adalah nama-nama ustadz yang sering membawakan pengajian yang telah disusun 

oleh majelis tablig dan tarjih. Yang pertama adalah ustadz Henri Gunawan, S.Ud., 
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ustadz Rustang, M.Ag. M.Pd.I, ustadz DR. Wahyun Mawardi, S.Ag, M.Pd. ustadz 

DR. Furqon Mawardi, S.Pi. M.Pi. ustadz Rapi Hamdi Nur, M.Pd.
11

  

Pengajian rutin yang telah berlangsung setiap hari ahad adalah merupakan 

pengajian yang sudah di jadwalkan secara resmi oleh organisasi Muhammadiyah dan 

sudah termasuk program andalan dalam pembinaan masyarakat umum. Dalam 

penyampaian isi dakwah, pengajian umum yang di lakukan kurang lebih sama dengan 

acara khutbah, yakni membahas materi yang sudah disusun dan mengaitkan dengan 

situasi terkini lalu kemudian melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Bukan 

hanya itu, materi yang disajikan pun baik khutbah maupun pengajian umum harus 

mengedepankan dalil-dalil aqli dan naqli sebagai landasan utama lalu kemudian 

disesuaikan dengan paham yang dianut Muhammadiyah kabupaten mamuju. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar pesan-pesan yang disampaikan tidak dianggap 

ketinggalan. 

 Pengajian umum lainnya yang dilakukan oleh Pengurus Dakwah 

Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Mamuju adalah pengajian bulanan. Dalam 

pengajian ini waktu dan tempatnya pun sudah ditentukan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh ketua majelis tabliq Kabupaten Mamuju yang menyebutkan: 

Dalam mengembangkan dakwah kepada masyarakat, termasuk masyarakat 

petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, pengurus majelis tablig 

Muhammadiyah mengadakan pengajian pekanan setiap ahad subuh dan 

pengajian bulanan, yang pelaksanaannya dilakukan dimasing-masing cabang 

dan ranting. Terkait materi yang diangkat itu sama dengan materi yang 

dibahas dalam pengajian pekanan (ahad subuh), selanjutnya menghubungkan 

                                                           
11 Basir Baduk (30 th) Ketua Majelis Tabliq Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, wawancara 

di Kalobibing 10 Januari 2022 
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dengan kondisi kekinian atau kondisi yang tengah dihadapai oleh 

masyarakat.
12

 

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa gerakan dakwah 

Muhammadiyah Kabupaten Mamuju khususnya dibidang majelis tablig dalam 

mengkomunikasikan pesan-pesan dakwahnya kepada masyarakat, termasuk 

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah merupakan model 

komunikasi langsung, Model komunikasi langsung yang di terapkan bertujuan untuk 

memastikan lancar dan suksesnya gerakan dakwah yang dilaksanakan.  

 Organisasi Muhammadiyah juga menggunakan komunikasi non verbal. 

Komunikasi non verbal yaitu sebuah proses pengiriman pesan dari komunikator 

kepada komunikan (khalayak) tanpa menggunakan kata-kata ataupun tulisan, 

melainkan komunikasi dalam bentuk pengaplikasian. Sehingga dapat memberikan 

pengaruh dan kesadaran bagi khalayak. Berdasarkan pengamatan, Muhammadiyah 

Kabupaten Mamuju merepresentasikan komunikasi non verbal dengan melalui 

dakwah bil hal, yang kemudian dituangkan melalui pendirian amal usaha. Adapun 

amal usaha yang dimaksud yaitu lembaga kemanusiaan yang mengelola zakat, infaq, 

dan sedekah, yang di sebut sebagai lazizmu. Amal usaha ini dijadikan sebagai sarana 

dakwah untuk memberikan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dalam 

bentuk dakwah bil hal. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Nur Silfiah Amin 

bahwa:  

Untuk melakukan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat, Pengurus Dakwah 

Muhammadiyah Kabupaten Mamuju juga menyediakan lembaga kemanusiaan 

yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah, atau yang disebut sebagai Lazizmu. 

Tujuannya adalah untuk menampung sumbangan dari masyarakat, kemudian 

                                                           
12Basir Baduk (30 th) Ketua Majelis Tabliq Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, wawancara 

di Kalobibing 10 Januari 2022 
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kita kelola dan selanjutnya kita salurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan bantuan, atau masyarakat yang terkena musibah. Sebagian juga 

kita berikan kepada lembaga penanggulangan bencana.
13

 

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa adanya upaya atau langkah yang 

telah ditempu oleh Muhammadiyah dalam mengkomunikasikan pesan dakwahnya. 

Upaya yang dimaksud disebut sebagai komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. 

Komunikasi verbal yang di aplikasikan dalam bentuk ceramah, khutbah, pengajian. 

Adapun komunikasi non verbal di aplikasikan dalam bentuk pendirian amal usaha, 

baik yang sifatnya formal maupun lembaga sosial kemasyarakatan. 

3. Sosialisasi 

 Selain berdakwah secara verbal, gerakan dakwah Muhammadiyah di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan juga berupaya mengkomunikasikan dakwahnya dengan 

melalui sosialisasi kepada masyarakat. Gerakan sosialisasi ini bertujuan untuk 

membangung jaringan komunikasi ditengah masyarakat sehingga mereka 

berkeinginan dalam berpartisipasi dan mendukung langkah dakwah Muhammadiyah. 

Basir juga menambahkan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah ini bukan hanya 

fokus terhadap sesama muslim akan tetapi bagaimana dakwah Muhammadiyah ini 

mampu memberikan manfaat kepada semua golongan termasuk yang beragama lain.  

Lebih lanjut Basir menambahkan bahwa dalam upaya sosialisasi majelis 

tabligh telah bekerja sama dengan majelis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya 

adalah untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat petani sehingga 

                                                           
13 Nur Silfiah Amin (30 th) anggota badan pengurus Lazizmu, wawancara di Mamuju, 10 

Januari 2022 
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ekonomi bisa bangkit.
14

 Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

sodara Basir diperoleh informasi bahwa saat ini bentuk sosialisasi yang diterapkan 

oleh Muhammadiyah kepada masyarakat petani adalah membentuk kelompok tani, 

kemudian memberikan bimbingan tentang cara bertani yang baik sehingga dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Selain menjadikan kelompok tani sebagai media dalam mensosialisasikan 

dakwahnya, gerakan dakwah Muhammadiyah juga menjadikan media sosial sebagai 

sarana dalam menyampaikan dakwahnya. Terlihat dengan adanya pesan-pesan agama 

yang dikomunikasikan oleh kader-kader Muhammadiyah yang berada di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan, adapun pesan-pesan tersebut berupa: bentuk kegiatan 

Muhammadiyah, informasi jadwal kajian agama yang akan diselenggarakan, serta 

ajakan-ajakan untuk ikut berpasrtisipasi dalam kegiatan Muhammadiyah. Dengan 

memanfaatkan media sosial yang ada, merupakan respon terhadapat perkembangan 

media saat ini, demikian ditegaskan oleh sekretaris pimpinan cabang Kalukku yang 

mengatakan bahwa:  

Dalam menanamkan nilai-nilai Islam seorang dai harus mampu membaca 

keadaan mad‟unya. Agar pesan dakwah yang di sampaikan dapat diterima 

oleh khalayak. Adapun kondisi masyarakat saat ini, khususnya masyarakat 

petani yang ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, sangat jauh berbeda dengan 

masyarakat petani zaman dulu. Sehingga nilai-nilai Islam yang ingin 

disampaikan kepada masyarakat harus dikemas dalam bentuk yang menarik 

dan praktis. Oleh karena itu dengan hadirnya media sosial, kita dapat jadikan 

sebagai pendukung dari kelancaran dakwah Muhammadiyah.
15

 

                                                           
14 Basir Baduk (30 th) Ketua Majelis Tabliq Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, wawancara 

di Kalobibing 10 Januari 2022 
15Rapi Hamdi (35 th) sekretaris pimpinan cabang Kalukku wawancara di pure 11 januari 

2022 
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Selain digunakan dalam menyebarkan informasi, media online juga digunakan 

sebagai sarana dalam mengajak teman atau handai tolan untuk masuk dan bergabung 

dalam gerakan Muhammadiyah. Disamping itu media online juga digunakan untuk 

mengkomunikasikan gerakan dakwah Muhammadiyah dalam bentuk konten-konten 

yang berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah, termasuk dalam hal tanya jawab 

seputar masalah agama. Oleh karena itu dengan perkembangan yang sangat cepat, 

yang telah menjadikan media sosial saat ini sebagai sarana mutakhir dalam 

mengakses dan mengetahui info kejadian terkini. Atas dasar itulah pengurus serta 

kader-kader yang ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan ini menjadikan media online 

sebagai salah satu sarana dalam menyampaikan  dakwah Muhammadiyah.  

 Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa gerakan Muhammadiyah 

telah menjadikan media sosial sebagai sarana dalam mensosialisasikan dakwahnya. 

Hal ini dikarenakan media sosial memiliki kedudukan juga dianggap mampu, serta 

cukup efektif dan efesien dalam menembus dimensi ruang dan waktu. Yang pada 

akhirnya baik kader, jamaah, ataupun simpatisan yang tidak dapat mengikuti 

pengajian rutin ataupun kegiatan-kegiatan Muhammadiyah secara langsung, dapat 

mengakses dengan melalui media sosial. 

C. Respon Masyarakat Terhadap Model Komunikasi Dakwah Muhammadiyah 

Dalam Meningkatkan pemahaman Keagamaan Masyarakat Petani di 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan. 

1. Masyarakat menerima dakwah Muhammadiyah 

Masuknya dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Mamuju ternyata tidak serta 

merta langsung diterima oleh masyarakat. Berbagai rintangan dan polemik yang telah 
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dihadapi oleh para kader Muhammadiyah sampai pada akhirnya dakwah ini dapat 

berkembang dan diterima. Pada mulanya sebagian masyarakat beranggapan bahwa 

gerakan Muhammadiyah ini adalah gerakan yang hanya untuk para bangsawan, ada 

juga yang mengatakan bahwa dakwah Muhammadiyah ini tidak boleh berkembang 

sebab jika itu terjadi maka akan berbenturan dengan adat dan kebiasaan leluhur kita, 

dan sebagian lagi beranggapan bahwa dakwah Muhammadiyah ini hanya cocok 

diperkotaan dengan melihat latar belakang kelahirannya yang berada dikota 

yogyakarta, sehingga tidak cocok untuk masyarakat pedesaan. Namun seiring dengan 

waktu dengan pendekatan yang dilakukan oleh para kader Muhammadiyah telah 

mampu memberikan mencerahan, dan meluruskan pandangan masyarakat terhadapat 

isu-isu tersebut. Sehingga pada akhirnya masyarakat pun mau menerima dakwah 

Muhammadiyah.
16

  

Hal senada juga disampaikan oleh saudara Anwar bahwa: 

Awal mula kehadiran dakwah Muhammadiyah di kelurahan Sinyonyoi 

Selatan telah menibulkan pandangan yang negatif dikalangan masyarakat 

khususnya masyarakat petani. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang 

menentang kehadiran dakwah Muhammadiyah dengan alasan bahwa gerakan 

Muhammadiyah ini banyak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat. 

Namun seiring dengan waktu akhirnya gerakan Muhammadiyah ini pun mulai 

diterima dan mendapat respon yang baik dari masyarakat.
17

 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa gerakan dakwah Muhammadiyah 

dulunya sangat ditentang oleh sebagian besar masyarakat dengan berbagai alasan. 

Namun seiring dengan waktu berbagai alasan yang telah dilontarkan oleh masyarakat 

                                                           
16

Wahyun Mawardi (52 th) Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, wawancara di 

Mamuju, 11 Januari 2022 
17 Anwar (34  th) Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di Sampoang, 12 

Januari 2022 
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terkait tentang isu-isu tersebut telah terbantahkan. Hal ini terlihat dengan respon 

masyarakat yang akhirnya mendukung keberadaan Muhammadiyah. 

Sejak kehadirannya di tengah-tengah panggung sejarah, kiprah 

Muhammadiyah telah banyak memberikan konstribusi yang besar terhadap 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran dan kontribusi Muhammadiyah 

tersebut merupakan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Islam hingga 

saat ini, sehingga kehadirannya pun diakui oleh banyak pihak termasuk masyarakat 

yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan.  

Melalui gerakan dakwahnya Muhammadiyah berupaya berjalan dengan 

maksimal, dengan harapan agar tujuan dan cita-cita dakwah kelak tercapai. Motivasi 

inilah yang menjadi salah satu pendorong para kader Muhammadiyah senantiasa 

optimis dan berupaya sekuat tenaga dan pikirannya untuk menebarkan dakwah 

ditengah ummat.  

Menurut Rapi Hamdi adanya pola kebiasaan yang sudah melekat dalam 

tatanan sosial masyarakat baik berupa paradigma, maupun yang menyangkut tentang 

adat istiadat merupakan kenyataan yang tidak bisa serta merta langsung dihilangkan 

begitu saja, sehingga dalam menyikapinya diperlukan gerakan dakwah pendekatan 

yang mampu memberikan solusi serta tidak menimbulkan kegaduhan ditengan-tengah 

ummat.
18

 Hal ini diperlukan agar pesan dakwah dapat tersampaikan kepada 

masyarakat secara umum. 

                                                           
18 Rapi Hamdi (35 th) sekretaris pimpinan cabang Kalukku wawancara di pure 11 januari 

2022 
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Gerakan dakwah yang dibangun Muhammadiyah bukan hanya semata 

persoalan spiritual yang bernuansa nilai-nilai Islam, akan tetapi juga menyangkut 

tentang nilai-nilai sosial yang ada. Sehingga dalam menjawab problem umat di 

berbagai levelnya, Muhammadiyah menyeimbangkan dakwah yang sifatnya 

spiritualitas dengan amal sosial sebagai gerakan nyata.
19

 Oleh karena Muhammadiyah 

memahami bahwa kata dakwah bukan sekadar melaksanakan kegiatan pengislaman 

dalam arti formal. Lebih jauh dari itu, dakwah bagi Muhammadiyah diartikan sebagai 

upaya menyeluruh untuk menumbuhkembangkan kondisi masyarakat yang ideal 

namun tetap dalam koridor Islam yang sesungguhnya. Sehingga rumusan tujuan 

Muhammadiyah selalu mengarah pada pengislaman dalam arti yang sebenar-

benarnya (Islam dalam pengertian esensialnya). 

Dalam pandangan Muhammadiyah adanya pembinaan yang dilakukan kepada 

masyarakat lewat siraman nilai-nilai Islam, merupakan bentuk dukungan dalam 

mempersiapkan manusia-manusia yang berakhlak, dan memiliki nilai-nilai moral 

secara kuat. Sebagai gerakan dakwah, kehadiran Muhammadiyah ditengan 

Masyarakat tidak hanya menyadarkan umat dari aspek personal semata, melainkan 

juga membangun kesadaran tauhid sosial sebagai basis dan komitmen dakwahnya.  

Di dalam perjuangan dakwahnya upaya untuk mengimplementasikan atau 

membumikan tauhid sosial didukung oleh empat doktrin lainnya yang juga hidup di 

kalangan warga Muhammadiyah. Empat doktrin tersebut adalah doktrin pencerahan 

umat, doktrin menggembirakan amal salih, doktrin kerjasama untuk kebajikan, dan 

                                                           
19 Basir Baduk (30 th) Ketua Majelis Tabliq Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, wawancara 

di Kalobibing 10 Januari 2022 
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doktrin tidak berpolitik praktis.
20

 Dengan keempat doktrin inilah yang kemudian 

dijadikan patokan oleh Ahmad Patahang dalam mengkomunikasikan pesan-pesan 

Islam kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan. 

Berbaurnya ritual kemusyrikan dalam aktivitas masyarakat petani adalah 

merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah yang dilakukan. Keyakinan 

masyarakat dengan hal-hal yang bersifat animisme dan dinamisme masih sangat 

kental, sehingga menjadikan masyarakat percaya akan adanya roh-roh nenek moyang 

yang berkeliaran dan menghuni tempat tertentu. Masyarakat juga meyakini bahwa 

roh-roh nenek moyang tersebut memiliki andil dalam aktivitas yang dilakukan oleh 

para petani. Dengan kondisi masyarakat yang jauh dari nilai-nilai Islam menjadikan 

Ahmad Patahang sebagai penggagas Muhammadiyah pertama yang ada di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan menjadi sadar tentang pentingnya pesan dakwah kepada 

masyarakat. 

Melalui wawancara yang di lakukan peneliti, diperoleh keterangan bahwa 

dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat, Ahmad Patahang 

menggunakan dakwah kultural dengan melalui pendekatan personal, dan pendekatan 

diskusi kepada para tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan sebab tokoh masyarakat 

memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para masyarakat umum, sehingga ketika 

tokoh masyarakat tersebut tercerahkan maka secara tidak langsung akan berpengaruh 

kepada masyarakat yang lain.  

                                                           
20 Wahyun Mawardi (52 th) Ketua Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat, wawancara di 

Mamuju, 11 Januari 2022 
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Komunikasi dakwah kultural yang diterapkan oleh Ahmad Patahang telah 

mendapat respon yang baik dari masyarakat. Gerakan dakwah Muhammadiyah yang 

kemudian dikemas dalam bentuk dakwah kultural telah berhasil merubah cara 

pandang masyarakat, baik dari sisi ibadah kepada sang pencipta, maupun dalam 

bentuk muamalah kepada sesama manusia. Hal demikian dipertegas oleh Gusti 

Suropati bahwa: 

Masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan pada umumnya 

adalah masyarakat yang kurang akan ilmu agama, sehingga tidak heran dalam 

bentuk peribadatannya pun sering kali terkontaminasi pada hal-hal yang 

bernuasa kemusyrikan. Namun seiring dengan waktu melalui gerakan tajdid 

atau gerakan pembaharuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dakwah 

kultural, oleh Ahmad Patahang telah berhasil menanamkan nilai-nilai yang 

sesuai dengan tuntutan Islam yang murni. Sebaliknya hal-hal yang 

bertentangan dengan kemurnian agama kini mulai di hilangkan.
21

 

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dakwah Muhammadiyah yang 

telah dikomunikasi dalam bentuk komunikasi kultural oleh Ahmad Patahang, telah 

berhasil memberikan pengaruh kepada masyarakat. Terbukti dengan dihilangkannya 

berbagai praktek-praktek yang berbaur dengan kemusyrikan yang dilakukan oleh 

masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan. 

2. Berpartisipasi dan Mendukung Kegiatan Muhammadiyah 

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang terbesar dan terkenal 

dalam gerakan pelayanan sosial dan kesehatan, bahkan bisa dikatakan sebagai 

pelopor. Sepanjang sejarah hinga saat ini keeksistensian dari gerakan dakwah 

Muhammadiyah dalam mengembangkan pelayanan sosial dan kesehatan yang 

                                                           
21 Gusti Suropati (48 th) Tokoh Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di 

Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 12 Januari 2022 
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melembaga masih menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan lembaga 

dakwah yang lain. Bagi Muhammadiyah, amal usaha yang telah dilakukan di bidang 

sosial dan kesehatan merupakan gerak pemberdayaan sebagai bentuk perwujudan dari 

semangat teologi al-Ma‟un yang dilembagakan melalui Penolong Kesengsaraan 

Oemoem (PKO) 

Seperti halnya dengan gerakan Muhammadiyah Cabang Kalukku, meskipun 

terbilang masih muda namun keeksistensian dan komitmen yang telah dimiliki oleh 

para kader telah mampu memberikan warnah yang baru dalam tatanan masyarakat 

secara umum, sehingga kehadirannya pun mendapat sambutan yang hangat dari 

masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan. Hal demikian 

disampaikan oleh Rapi Hamdi selaku sekretaris pimpinan cabang kalukku yang 

mengatakan bahwa: 

Gerakan dakwah Muhammadiyah yang saat ini dilakukan telah mendapat 

respon dan dukungan yang baik dari masyarakat hal ini terlihat dengan adanya 

bentuk keikutsertaan masyarakat dalam program-program yang telah 

dilakukan oleh Muhammadiyah Cabang Kalukku.
22

 

Rapi Hamdi menambahkan bahwa gerakan dakwah yang dilakukan oleh PCM 

kalukku mulai dari pengajian rutin atau kajian agama yang dilakukan pada kalangan 

umum dan kalangan internal, kemudian pembinaan baca tulis al-Qur‟an, sampai pada 

pembentukan kelompok udhiyah kesemuanya ini telah mendapat respon yang positif 

dari masyarakat. Bahkan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti program-
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program yang telah dilakukan oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) 

Kalukku.
23

 

Pernyataan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa konsistensi dari 

organisasi Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah mampu 

memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat, hal demikian nampak dengan 

adanya program-program yang telah dilakukan mulai dari pengajian rutin, pembinaan 

baca tulis al-Qura‟an, serta pembentukan kelompok udhiyah. Dimana kesemua 

program ini telah berjalan dengan baik serta mendapat dukungan yang besar dari 

masyarakat.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Gusti Suropati yang mengatakan bahwa: secara 

umum gerakan dakwah yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan sangat membantu pemerintah dalam hal peningkatan mutu dan 

karakter masyarakat khususnya masyarakat petani yang masih minim dengan ilmu 

agama. Hal ini terlihat dengan adanya program ramadhan yang telah dilakukan oleh 

Pengurus Cabang Muhammadiyah Kalukku yang bekerja sama dengan kampus 

Unismuh Makassar dalam memobilisasi para dai muda Muhammadiyah yang 

kemudian di sebar disetiap masjid yang berada di Kecamatan Kalukku.
24

 

Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan yang dilakukan 

pada masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, adalah 

merupakan bentuk sumbangsih dalam hal pemberian tuntunan dan pedoman dalam 
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bidang aqidah, ibadah, dan muamalah yang bersumber dari al-Quran dan as-sunnah. 

Dengan tujuan agar masyarakat paham serta mau meninggalkan perkara-perkara yang 

dapat merugikan mereka seperti tahayul, bid‟ah dan churafat. Upaya yang telah 

ditempuh oleh kader Muhammadiyah terhadap pembinaan masyarakat merupkan 

bentuk representasi dari gerakan tajdid yang kemudian menjadi jargon dalam 

pergerakannya.  

3. Masyarakat Petani Tercerahkan dan Mulai Meninggalkan Ritual 

Kemusyrikan  

Sebelum masuknya gerakan dakwah Muhammadiyah, para masyarakat petani 

sawah yang ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan sangat berpegang pada tradisi yang 

sudah menjadi kebiasaan para leluhur mereka. Berbagai praktek ibadah dan ritual 

yang dilakukan secara terang-terangan telah keluar dari norma dan tuntunan agama 

Islam yang murni, sehingga masyarakat yang dalam hatinya sudah berakar dengan 

kepercayaan-kepercayaan tersebut tidak akan mudah membuang begitu saja 

kepercayaan dari nenek moyang mereka.  

Sebagai contoh dulunya masyarakat petani meyakini bahwa sebelum 

melakukan penanaman padi maka terlebih dahulu mereka harus melakukan ritual 

persembahan dengan maksud agar para penguasa memberikan perlindungan kepada 

tanaman mereka, sehingga dalam mewujudkan ritual persembahan tersebut 

diadakanlah prosesi mappamanu ande (menghanyutkan makanan) yang dirangkaikan 

dengan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah yang terjadi 

pada masyarakat petani sawah yang berada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 
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Berkembangnya praktek-praktek kemusyrikan ditengan masyarakat Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan saat itu, adalah merupakan lanjutan dari pada ritual yang 

bersumber dari ajaran nenek moyangnya sebagai suatu tradisi yang turun-temurun 

dan sukar untuk ditinggalkan. Sehingga dengan adanya pencampur bauran ajaran-

ajaran Islam dengan ajaran yang konserfatif menyebabkan sinar kemurnian ajaran 

agama Islam menjadi kabur. Ajaran Islam pun kemudian dipenuhi oleh benalu 

takhayyul, bid‟ah, dan khurafat, Semuanya itu menyebabkan aqidah mereka 

menyimpang dan meleset dari tuntunan agama Islam yang murni. 

 Pengaruh dari ajaran nenek moyang, membuat masyarakat percaya akan 

adanya roh-roh yang menjadi pelindung sehingga segala aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat akan selalu dikaitkan dengan leluhur mereka. Dalam hal pertanian 

misalnya  kekhawatiran masyarakat atas rusaknya tanaman dan gagal panen, serta 

harapan yang besar untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, menjadikan 

mereka bergantung pada kekuatan lain selain atas ilmu dan teknologi yang menjadi 

inovasi dalam bertani. 

Akhirnya semua rangkaian dari aktivitas para petani selalu dikaitkan dengan 

So’bo (petua dalam bidang pertanian). Menurut Hidur dalam melakukan aktivitas 

pertanian masyarakat selalu meminta pendapat dari So’bo mulai dari perencanaan 

turun sawah, pemilihan benih, pembibitan, sampai pada masa panen. Kehadiran 

So’bo dalam masyarakat sangatlah penting, sebab dalam melakukan hubungan 

dengan para roh-roh penguasa harus dengan melalui So’bo. Bahkan masyarakat 
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menganggap bahwa So’bo ini memiliki hubungan yang kuat dengan roh-roh para 

penguasa.
25

 

Masyarakat petani yang ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan telah memberi 

nama tersendiri kepada para penguasa yang dianggap menguasai daerah tertentu, dan 

memberikan nama sesuai dengan tempat yang masyarakat yakini disitulah mereka 

berada. Adapun nama-nama penguasa yang diyakini tersebut terdiri dari: 

a. Dehata Lembang: Penguasa gunung 

b. Dehata Tampo: Penguasa dataran 

c. Dehata Salu: Penguasa sungai 

d. Dehata Le,bo: Penguasa laut. 

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa adanya rasa ketakutan 

masyarakat kepada kekuatan lain membuat mereka melakukan rangkain ritual sebagai 

bentuk tolak bala. Lebih lanjut disampaikan oleh Abd. Aziz sebagai tokoh masyarakat  

beliau juga sebagai pelaksana tugas yang dilakukan oleh So,bo, dalam wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti Abd. Aziz menerangkan bahwa: 

Secara umum prosesi ritual yang dilakukan oleh masyarakat petani, adalah 

merupakan bentuk tolak balak yang kemudian dirangkaikan dengan prosesi 

syukuran dan direpresentasikan dalam bentuk sedekah bumi dengan 

melakukan mappamanu ande atas pencapaian yang diperoleh petani. 
26

 

Dari pemaparan di atas telah mejelaskan bahwa memang masyarakat sangat 

mempercayai tentang adanya penguasa yang menempati tempat tertentu, sehingga 
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segala aktivitas masyarakat petani yang ingin dilakukan terlebih dahulu diawali 

dengan mappatabe (penghormatan kepada penguasa).  

Dalam pemaparannya Abd. Aziz menyampaikan bahwa kondisi masyarakat 

yang kuat dalam hal kekeluargaan menjadikan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh 

leluhurnya sulit untuk ditinggalkan. Bahkan masyarakat merasa takut akan murkah 

dari roh-roh penguasa tatkala mereka meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga 

untuk menjaga kebiasaan tersebut setiap kepala keluarga dituntut untuk 

menyampaikan nilai-nilai dari leluhur mereka kepada anak cucunya. Hal demikian 

dilakukan sebagai bentuk perlawanan dan untuk membendung pengaruh-pengaruh 

dari paham luar yang ingin mengikis nilai-nilai tersebut.
27

   

Adapun bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat petani saat itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Powandangan : adalah merupakan sebuah rangkain aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat secara umum, yang dilakukan disebuah sungai dalam rangka 

penghormatan kepada roh-roh penguasa. 

2) Mappamanu ande: adalah aktivitas menghanyutkan makanan disungai dengan 

menggunakan rakit yang terbuat dari bambu sebagai bentuk sedekah kepada 

para penguasa. Meliputi dehata lembang (Penguasa gunung), dehata tampo 

(penguasa dataran) dan dehata salu (penguasa sungai). 

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Abd. 

Aziz ditemukan bahwa, dalam pelaksanaan Powandangan yang dilakukan oleh 
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masyarakat petani telah menempuh proses yang cukup panjang bahkan untuk 

memeriahkan prosesi tersebut masyarakat petani telah mempersiapkan sedemikian 

rupa, mulai dari orang-orang yang dipilih secara khusus untuk ikut serta dalam acara 

tersebut sampai pada susunan dari acara itu sendiri. 

Abd. Aziz menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Powandangan yang di 

lakukan oleh masyarakat petani sawah, ada kelompok khusus yang sudah disiapkan. 

Dimana kelompok tersebut beranggotakan enam orang yang terdiri dari 3 orang 

wanita dan tiga orang pria. Kesemuanya ini didandan khusus, serta wajah mereka 

diberi coretan warna-warni. Hal ini diyakini dapat dengan cepat memanggil roh-roh 

yang masyarakat sebut sebagai penguasa baik yang ada digunung dehata lembang, 

didaratan dehata tampo, dan disungai dehata salu untuk masuk kedalam tubuh 

kelompok tersebut.
28

 

 Setelah mereka selesai di dandan kelompok yang beranggotakan enam orang 

tersebut berjoget-joget sambil memakai keranjang yang diikat di punggung mereka, 

kemudian dilempari dengan makanan oleh masyarakat yang hadir pada acara itu. 

Adapun makanan yang digunakan melempar yaitu ketupat, dan buah-buahan. 

Menurut pemaparan Abd. Aziz ketika kelompok penari yang dilempari tadi mulai 

Kabisuan atau kadehataan (kesurupan), maka secara spontan tubuh mereka menjadi 

kebal sehingga apapun yang mereka lakukan tidak akan melukai diri mereka. Bahkan 

dalam kondisi kadehataan tersebut membuat mereka dapat melakukan segala sesuatu 
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yang diluar nalar, seperti contoh mencabut pohon yang secara akal normal tidak 

mungkin dapat dilakukan oleh sepuluh pemuda kuat sekalipun.
29

  

Berdasarkan pemaparan Abd. Aziz tersebut, dapat dipahami bahwa adanya 

pola kebiasaan masyarakat petani yang melakukan persembahan kepada para 

penguasa. Merupakan bentuk usaha agar hasil panennya tetap baik, dan berharap 

semoga hasil panen berikutnya jauh lebih meningkat dari hasil panen yang sudah 

diperoleh saat ini. 

Dalam prosesi Powandangan, masyarakat sangat meyakini bahwa semakin 

meriah prosesi Powandangan yang mereka lakukan maka potensi keberhasilan dari 

pertanian mereka juga akan semakin besar. Seperti yang disebutkan oleh Abd. Aziz 

bahwa:  

masyarakat petani sawah pada waktu itu menjadikan prosesi Powandangan 

sebagai penyemangat, sehingga ketika mereka melakukan secara maksimal 

juga akan membuat mereka semakin giat dalam bekerja, sebaliknya ketika 

prosesi tersebut berlangsung biasa-biasa saja maka akan berdampak pada 

menurunnya semangat para petani dalam bekerja, serta berakibat pada 

menurunnya hasil panen.
30

 

Hal demikian juga dapat dilihat pada prosesi mappamanu ande atau 

menghanyutkan makanan, prosesi mappamanu ande ini adalah merupakan rangkaian 

dari prosesi Powandangan yaitu dengan menghanyutkan makanan di sungai 

menggunakan rakit yang terbuat dari bambu. Adapun jenis makanan yang 

dihanyutkan diatas rakit tersebut terdiri dari pahepulu (jenis makanan yang terbuat 
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dari beras ketan), ketupat, ayam, dan buah-buahan. Tujuan dari ritual ini adalah 

bentuk persembahan kepada penguasa-penguasa yang diyakini masyarakat memiliki 

andil dalam aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani. Adapun penguasa-

penguasa yang dimaksud tersebut meliputi dehata lembang (penguasa gunung), 

dehata tampo (penguasa dataran), dan dehata salu (penguasa sungai).  

Selain itu ada juga ritual tertentu yang dilakukan oleh masyarakat petani yang 

berada di  Kelurahan Sinyonyoi Selatan, yaitu ketika mereka ingin membuka lahan 

baru yang berada digunung untuk kemudian dijadikan tempat menanam padi. Dalam 

prosesi ini ada beberapa ritual yang dilakukan oleh so,bo sebelum melakukan 

pembersihan area yang ingin ditanami padi. Hal pertama yaitu so,bo yang masyarakat 

angkat sebagai petua dalam pertanian melakukan penebangan pohon pertama, jika 

pohon yang ditebang oleh so,bo posisi jatuhnya bagus dan mengarah pada so,bo 

berarti dititik itulah dimulai pembersihan yang kemudian dirangkaikan  dengan 

pemotongan ayam. Sebaliknya jika pemotongan pohan pertama yang dilakukan oleh 

so,bo posisi jatuhnya tidak baik, maka so,bo akan terus mencari sampai menemukan 

tempat yang cocok.  

Prosesi ini agak sulit jika dibandingkan dengan prosesi powandangan, sebab 

pada pembukaan lahan digunung banyak aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. 

Seperti ketika so,bo sedang melakukan pembersihan dengan para petani maka pada 

hari itu tidak boleh ada acara pernikahan yang berlangsung, jika hal itu dilanggar 

maka pihak penyelenggara pernikahan harus membayar sanksi. Begitu juga larangan 

memotong hewan ketika prosesi ini berlangsung, sebab jika itu terjadi maka pihak 
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yang bersangkutan harus melakukan pemotongan hewan yang sama sebagai bentuk 

kepatuhan dengan menjalankan adat yang sudah di buat. 

 Bahkan khusus dihari itu setiap orang yang melakukan pembunuhan 

(menghilangkan nyawa orang lain) maka dia harus membayar sanksi adat yaitu 

dengan mengorbankan lembu. Hal ini senada dengan pernyataan Abd.Aziz yang 

menerangkan bahwa:  

Prosesi buka lahan yang dilakukan digunung merupakan prosesi yang sangat 

sakral, sehingga pada waktu itu masyarakat sangat menjaga diri dari hal-hal 

yang merupakan bentuk pelanggaran.
31

  

Mengenai pernyataan di atas lebih lanjut dipertegas oleh Badaruddin bahwa: 

Seseorang yang melakukan pelanggaran dihari itu wajib membayar sanksi 

adat, sebab jika pelanggaran itu dibiarkan begitu saja tanpa adanya 

pertanggung jawaban dari sipelaku, dikhawatirkan dapat mengundang murkah 

dari dehata lembang (penguasa gunung). Terkait pembunuhan yang dilakukan 

baik sifatnya disengaja ataupun tidak disengaja, hukuman adatnya yaitu tetap 

mengorbankan lembu.
32

 

 Melalui penjelasan dua tokoh masyarakat di atas diketahui bahwa, dalam 

prosesi buka lahan di gunung ada bebarapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh 

masyarakat, kalaupun itu terjadi maka sebagai gantinya sipelaku harus menebusnya 

dengan melakukan sanksi adat.  

Terjadinya perilaku kemusyrikan yang dilakukan oleh petani sawah tidak 

hanya pada proses buka lahan, powandangan, dan mappamanu ande, akan tetapi 

selain dari ketiga prosesi ini, melalui wawancara yang dilakukan kepada para tokoh 
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masyarakat ditemukan pula adanya bentuk kemusyrikan lain yang dilakukan oleh 

masyarakat petani sawah, mulai dari penanaman padi sampai pada masa pemanenan.    

Demikian dipertegas oleh Abd. Hamid yang mengatakan bahwa: 

Selama masyarakat masih mempercayai adanya dehata tampo (penguasa 

dataran) maka selama itu pula ritual sedekah bumi akan selalu dilakukan 

sebagai bentuk penghargaan kepada para dewa penguasa. Sehingga aktivitas 

apapun yang dilakukan oleh para petani harus berada dalam nilai-nilai leluhur, 

seperti ketika masyarakat petani sawah ingin melakukan penanaman maka 

yang melakukan penanaman pertama adalah so,bo dengan cara mengambil 

benih padi  kemudian menanam di enam titik. Barulah setelah itu proses 

penanaman dimulai secara bersama-sama.
33

 

Adapun proses pemanenan, maka terlebih dahulu akan diawali dengan 

kegiatan ritual oleh so,bo, dengan cara membakar kemenyan lalu memilih pohon 

yang akan diambil, setelah itu so,bo memotong tujuh tangkai padi atau yang 

masyarakat kenal dengan pitung koe (tujuh tangkai), kemudian setelah prosesi itu 

selesai barulah pemilik sawah boleh memanennya. Menurut M. Sabir tujuan dari 

ritual ini adalah penghargaan kepada dehata tampo (penguasa tanah) sebab berkat 

penjagaannya sehingga  padi para petani terhindar dari hama.
34

   

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa adanya bentuk kemusyrikan yang 

dilakukan para petani sawah mulai dari penanaman padi sampai pada proses 

pemanenan. Namun dengan masuknya dakwah Muhammadiyah yang dibawa oleh 

Ahmad Patahang telah berhasil merubah cara pandang masyarakat yang pada saat itu 

jauh dari nilai-nilai agama yang murni. Sampai pada akhirnya semua bentuk 

                                                           
33

Abd. Hamid (47 th)  Kepala Lingkungan Ranga-Ranga Selatan, wawancara di Ranga-Ranga 

Selatan, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 15 Januari 2022 
34

M.Sabir (75 th), Tokoh Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di 

Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 12 Januari 2022 



129 
 

 
 

kemusyrikan tersebut dihilangkan mulai dari powandangan, mappamanu ande, 

prosesi buka lahan baru, dan prosesi penanaman serta pemanenan. Kesemunya itu 

dihilangkan dan diganti dengan hal-hal yang baru yang disebut dengan pesta panen. 

Badaruddin mengungkapkan bahwa acara pesta panen yang dilangsungkan 

sekali setahun ini telah mengalami banyak perkembangan. Dulunya masyarakat 

melakukan acara pesta panen hanya identik dengan makan-makan, membersihkan 

saluran irigasi yang berada di pintu bendungan, dan mandi. Namun untuk sekarang 

setiap melakukan acara tersebut kita mengundang pemerintah yang khusus di bidang 

pertanian, baik dari tingkat kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten untuk 

berpartisipasi dalam acara tersebut. Dengan harapan kehadiran dari pemerintah ini 

dapat memberikan arahan kepada masyarakat petani sehingga mereka mengetahui 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat menghasilkan panen yang lebih 

baik. Disisi yang lain masyarakat petani dapat secara langsung menyampaikan kepada 

pemerintah terkait hal-hal yang merupakan kendala yang sering di hadapai oleh 

mereka.
35

 

Badaruddin juga menambahkan bahwa meskipun berbagai bentuk 

kemusyrikan sudah dihilangkan, tapi faktanya dalam acara pesta panen yang diadakan 

setiap tahun masih saja terdapat bentuk kemusyrikan didalamnya. Adanya bentuk 

kemusyrikan tersebut dilakukan oleh so,bo dengan cara mengambil beberapa jenis 
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makanan dan menghanyutkannya disungai, hanya saja perilaku yang dilakukan oleh 

so,bo ini merupakan tindakan personal dan tidak melibatkan masyarakat.
36

 

Menurut Anwar dengan masuknya gerakan Muhammadiyah di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan keadaan masyarakat telah mengalami perubahan yang begitu besar 

baik dari segi ibadah maupun pemahaman. Kesadaran masyarakat itu terlihat dengan 

sikap mereka yang mulai meninggalkan ritual kesyrikan.
37

 Perubahan yang dialami 

oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh sodara Anwar juga telah dibenarkan 

oleh sodara Hidur. Hanya saja Hidur menambahkan bahwa kebiasaan dalam 

menghanyutkan makanan atau mappamanu ande ketika dalam acara pesta panen ini 

tidak boleh dihilangkan. Sebab ia merupakan sebuah teradisi yang sejak dulu sudah 

ada, sehingga hal semacam ini harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk 

penghormatan kepada orang tua terdahulu yang lebih dulu melakukan ritual ini.
38

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat petani sawah yang 

ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah masyarakat yang dulunya sangat menjaga 

dan menjunjung tinggi teradisi leluhur mereka. Namun seiring berjalannya waktu 

dengan masuknya gerakan dakwah Muhammadiyah  telah mampu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait hal-hal yang dilarang dan dibolekan dalam 

ajaran Islam. Sehingga berbagai bentuk ritual kemusyrikan yang merupakan turun-

temurun berangsur mulai ditinggalkan dan diganti dengan pesta panen, meskipun 

                                                           
36

Badaruddin. (68 th) Tokoh Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di 

Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 14 Januari 2022 
37 Anwar (34  th) Masyarakat Kelurahan Sinyonyoi Selatan, wawancara di Sampoang, 12 

Januari 2022 
 

38 Hidur (70 th) Tokoh Masyarakat dan juga sebagai So,bo, wawancara di Sampoang, 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan, 13 Januari 2022 
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dalam prosesi pesta panen yang dilakukan masih saja ada yang berbaur kemusyrikan, 

akan tetapi yang pelu diketahui bahwa perilaku yang dilakukan ini sudah mulai 

terkikis sedikit demi sedikit jika dibandingkan dengan perilaku yang dilakukan oleh 

leluhur mereka.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Setelah menguraikan pokok permasalahan yang diangkat, maka dari itu 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model komunikasi dakwah Muhammadiyah terhadap pembinaan keagamaan 

masyarakat petani di Kelurahan Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju  yaitu pertama khotbah, baik khotbah jum‟at, khotbah idul 

fitri, dan khotbah idul adha. Yang kedua pengajian, yang pelaksanaannya 

dilakukan dimasing-masing cabang, yang ketiga sosialisa, yang pelaksanaannya 

lebih pada pemberdayaan masyarakat petani yang kemudian diikutkan pada 

pemanfaatan media sebagai wadah dalam mensosialisasikan isi pesan dakwah 

Muhammadiyah kepada petani sawah.  

2. Respon masyarakat terhadap model komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam 

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat petani di Kelurahan 

Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju adalah yang pertama 

masyarakat menerima dakwah Muhammadiyah, melalui dakwah Muhammadiyah 

yang memadukan nilai spiritual dengan nilai sosial yang ada, akhirnya dakwah 

yang dilakukan oleh Ahmad Patahang berhasil merubah dan  

menumbuhkembangkan kondisi masyarakat yang ideal. Yang kedua 

berpartisipasi dan mendukung kegiatan Muhammadiyah, hal ini terlihat dengan 

adanya respon dari masyarakat yang ikut berpartisifasi dalam kegiatan yang 
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dilakukan oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Kalukku. Dan yang 

ketiga masyarakat petani tercerahkan dan mulai meninggalkan ritual 

kemusyrikan, keberhasilan dakwah Muhammadiyah dalam merubah cara 

pandang masyarakat akan bahaya kesyirikan telah berhasil menyadarkan. 

Sehingga masyarakatpun meninggalkan ritual tersebut. 

B. Implikasi Penelitian   

 Model komunikasi yang di terapkan oleh organisasi Muhammadiyah dalam 

menyampaikan pesan-pesan dakwah, telah memberikan sumbangsi serta dampak 

yang begitu besar terhadapat perkembangan dakwah di Kelurahan Sinyonyoi Selatan. 

Oleh karena itu gerakan dakwah Muhammadiyah ini dapat menjadi perhatian karena:  

1. Muhammadiyah di Kecamatan Kalukku secara organisasi telah mendapatkan 

legalitas formal dari pemerintah setempat sebagai organisasi kemasyarakatan 

(ORMAS) yang kemudian bergerak di bidang dakwah, pendidikan, serta sosial. 

Yang berarti bahwa dalam organisasi kemasyarakatan ini tidak ada yang salah, 

sehingga publik yang merasa bertentangan atau tidak sepaham dengan organisasi 

ini tetap dituntut untuk arif dan bijaksana terhadap organisasi Muhammadiyah. 

2. Model komunikasi yang terapkan oleh Muhammadiyah Cabang Kalukku telah 

berhasil mengkomunikasikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat Kulurahan 

Sinyonyoi Selatan. Sehingga hal tersebut dapat dikaji dan dikembangkan untuk  

dijadikan sebagai acuan bagi pegiat dakwah dalam mengembangkan dakwah 

secara efektif dan efesian. 

3. Komunikasi dakwah Muhammadiyah telah mampu menanamkan nilai-nilai Islam 

kepada masyarakat, sehingga masyarakatpun mulai meninggalkan hal-hal yang 

bernuansa kemusyrikan.  

4. Dakwah Muhammadiyah mendapat respon yang baik dari masyarakat.  
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