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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 

 K = ك S = س  B = ب

 L = ل Sy = ش  T = ت

 M = م {s = ص  \s = ث

 N = ن {d = ض  J = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = ھـ {z = ظ  Kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  D = د

    g = غ  \z = ذ

    F = ف  R = ر

    q = ق  Z = ز

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـیْـفَ  

 haula : ھَـوْ لَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a  َا 

kasrah 

 

i i  ِا 

d}ammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah dan ya ai a dan i  َْـى 

fath}ah dan wau au a dan u  َْـو 

Nama 

 

Harkat dan 

Huruf 

fath}ah dan 
alif atau ya 

 ... َ ا | ... َ ى

 
kasrah dan 
ya 

 ِ◌ ى

 
d}ammah 
dan wau 

 ُ◌ و

 

Huruf dan  

Tanda 

a> 

i> 

u> 

Nama 

 
a dan garis di 

atas 

i dan garis di 

atas 

u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

 ma>ta : مـاَ تَ 

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِیْـلَ  

 yamu>tu : یَـمـوُْ تُ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rau>d}ah al-at}fa>l : رَوْضَـة ُ الأ طْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْـمَـدِیْـنَـة ُ الَْـفـاَضِــلَة ُ 

 al-h}ikmah : الَـحِْـكْـمَــة ُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ  <rabbana : رَبّــَنا

 َ  <najjai>na : نَـجّـیَْــنا



xiii 
 

 al-h}aqq : الَــْحَـقّ ُ 

 al-h}ajj : الَــْحَـجّ ُ 

 nu“ima : نعُّــِمَ 

 aduwwun‘ : عَـدوٌُّ 

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

kasrah( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلِـىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىُّ 

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَشَّمْـسُ 

لــْزَلــَة ُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَــْفَـلْسـفَة ُ 

 al-bila>du :  الَــْبـــِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
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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. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تـأَمُـرُوْنَ 

 ’al-nau : الَــْنّـوَْءُ 

 syai’un : شَـيْءٌ 

 umirtu : أمُِـرْ تُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-qur’a>n), Sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (اللھ) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

   billa>h     بِاِ اللھِ  di>nulla>h     دِیـنُْ اللھِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فِيْ رَحـــْمَةِ اللھِ ـھُ  hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

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

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

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

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 
al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
 

Nama    : Abd.Rahim 
NIM    : 80100215045 
Konsentrasi   : Dakwah dan Komunikasi 
JudulTesis   :  
 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bimbingan Rohani 
Islam Untuk Motivasi Kesembuhan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 
Makassar (Suatu Kajian Dakwah Fardiyah) yang selanjutnya dibagi menjadi 
beberapa sub masalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk 
memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar?; 
2. Bagaimana Metode dakwah fardiyah dalam Bimbingan rohani Islam untuk 
memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar? 
3. Bagaimana Faktor Penghambat dan Peluang Bimbingan rohani Islam dalam 
memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research kualitatif) 
dan pendekatan penelitian yang digunakan; komunikasi dan psikologis, Adapun 
data primer penelitian ini adalah pasien (rawat inap) dan pembimbing rohani, 
sedangkan data sekunder berupa dokumen relevan yang didapatkan dari Rumah 
Sakit Ibnu Sina Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik pengolahan dan 
analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data adalah 
Triangulasi, Member Checks, Peer axaminations. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tahapan pelaksanaan bimbingan 
rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar yaitu Muqaddimah (rapport) 
yang terdiri dari pemberian salam dan perkenalan; Pembacaan Doa; Pemberian 
Nasehat (Tausiyah dan Penguatan Mental dan Penutup yakni dengan penguatan-
penguatan positif; 2. Di dalam tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di 
Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar ditemukakan pola yang sama dengan tujuh 
tahapan dakwah fardiyah yang dikemukakan oleh Mustafa Masyhur. Yakni: 
Pertama, membangun hubungan emosional dengan pasien ini dibangun dengan 
melakukan salam ketika akan memasuki ruangan dan segera mendatangi pasien 
dengan berkenalan. Kedua, tahapan berdoa yang kemudian memberikan tausiyah 
singkat dan penguatan mental, diberitahukan mengenai nilai-nilai akidah, nilai-
nilai ibadah, petugas rohani selalu mengingatkan kepada pasien agar selalu 
beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya yaitu: Salat, 
tayammum, sabar, tawakkal dan ikhlas serta sabar dalam menerima sakit yang 
dideritanya; 3. Terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan 
pelayanan ini kurang maksimal seperti Keterbatasan Waktu; Fasilitas; Kuantitas 
SDM (Pembimbing Rohani Islam). Sedangkan peluang dakwahnya pada 
pelayanan bimbingan rohani Islam ini yang dapat memberikan dampak positif 
yakni Motivasi Kesembuhan Pasien.  

Implikasi: 1. Tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah 
Sakit Ibnu Sina Makassar sebaiknya menghindari mekanisme formal sehingga 
pendekatan interpersonal/fardiyah kepada pasien bisa lebih efektif; 2. Konsep 

Bimbingan Rohani Islam Untuk Motivasi Kesembuhan 

Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

(Suatu Kajian Dakwah Fardiyah) 
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dakwah fardiyah dibutuhkan untuk memotivasi pasien dalam proses 
penyembuhannya kelak. Olehnya dalam pemberian materi bimbingan rohani 
Islam di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Makassar ini menjadi peluang untuk 
menyampaikan ajaran Islam secara keseluruhan baik secara tulisan, lisan dan 
perbuatan 3. Perlu adanya buku bimbingan yang diberikan kepada pasien, 
penambahan waktu kunjungan dan peningkatan kualitas SDM (petugas rohani). 



ABSTRACT 

Name   : Abd. Rahim 

Student Reg. No. : 80100215045 
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This research investigates the Islamic counselling to promote inpatient’s motivation 

for faster recuperation at Ibnu Sina Hospital in Makassar (a study of da’wa Fardiyah) by 

dividing its discussion into three sub sessions. The first section elaborates how the Islamic 

counselling has been conducted to promote recuperation motivation for the inpatients. 

Section two examines the methods of delivery of the Islamic counselling. Lastly, the third 

section discusses the inhibiting factors as well as the benefit of the Islamic counselling to be 

able to boost inpatient’s motivation for recuperation at Ibnu Sina Hospital. 

This research uses field research design and scrutinises the issue through 

communication and psychological approaches. The research data is divided into two types, 

namely primary and secondary data, and collected through observations, documentations, 

and interviews. The primary data were obtained from the inpatients and the religious 

counsellors, while the secondary data were obtained from obtained from relevant documents 

from the hospital. The data were analysis through data reduction, data display and 

conclusion stages. The research validity was acquired through triangulation, member checks 

and peer examinations. 

The research findings suggest some significant information regarding the Islamic 

counselling as a motivation booster for inpatient’s recuperation process. Firstly, the findings 

suggest that the Islamic counselling consists of several stages such as a Muqaddimah 

(rapport) that serves as a greeting and introduction, a prayer recitation, Tausiyah and pep 

talks, as well as a closure that serves as a positive mental reinforcement. The second finding 

indicates that pattern of the Islamic counselling conduct is aligned with the seven-stage 

Da’wa Fardiyah pioneered by Mustafa Masyhur. The seven stages of Da’wa Fardiyah 

include: 1) an emotional connection building by giving an Islamic greeting and self-

introduction with each individual; 2) prayer recitation; 3) brief lectures (tausiyah); 4) pep 

talks; 5) aqidah value sharing sessions; 6) worship reminders such as shalah and tayammum; 

7) mental support to preserve patience, diligence, and sincerity especially in accepting the 

condition imposed to them. Third, the findings indicate some inhibiting factors to the 

optimisation of the Islamic counselling program such as time and human resource 

constraints. However, this this research is also able to pinpoint the potential of the program 

which is promoting inpatient’s psych though mental lifting and self-motivation for a faster 

recovery from the illness that they are entitled with. 

Through the findings, this research also hopes to provide some ideas for the 

betterment of the program. First, this research suggests interpersonal/fardiyah approach to 

the inpatients rather than sticking with the current formal mechanism. Second, the concept of 

Da’wa Fardiyah is effective for lifting the inpatient’s psych which in turn boosting their self-
motivation to recover faster while disseminating the Islamic teaching through oral, written 

and actions. Third, to further enhance the achievement of the program, guidance books and 

more religious counsellors should be provided. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah ciptaan Allah paling indah, tinggi derajatnya dibandingkan 

dengan makhluk Allah yang lain. Karena manusia diberi kelebihan berupa akal 

dan fikiran agar dapat membedakan yang baik dan buruk. Dengan 

keistimewaannya tersebut diharapkan manusia dapat hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Namun demikian kehidupan manusia di dunia ini sering mengalami 

perubahan yakni kondisi sehat dan sakit. Sebagian besar orang yang sedang sakit 

mengalami goncangan mental dan jiwanya akibat penyakit yang dideritanya. 

Pasien yang mengalami kondisi tersebut sangat memerlukan bantuan spiritual 

yang dapat menimbulkan rasa optimis dan gairah hidup dalam menghadapi 

cobaan Allah. Sebagaimana Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu 

sabar dalam menghadapi segala musibah yang menimpanya. 

Pada dasarnya manusia selalu menginginkan dirinya sehat, baik jasmani 

maupun rohani, oleh karena itu Allah memberi petunjuk melalui al-Qur’an berupa 

pengobatan terhadap penyakit yang menjangkit pada diri manusia baik fisik 

maupun psikis, sebagaimana di jelaskan dalam QS al-Isra’/17 : 82. 

                            

Terjemahnnya: 

Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah 
kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

1
 

                                                             
1
Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

2007), h.232. 
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Sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka tinjauan tentang hakekat 

manusia dengan berbagai dimensi kemanusiaannya, potensi dan permasalahannya 

menjadi titik tolak bagi pentingnya kegiatan bimbingan rohani bagi manusia, di 

mana salah satu dari tujuan bimbingan rohani adalah untuk memelihara dan 

mencapai kesehatan mental. Jadi jelas, bahwa sasaran bimbingan rohani adalah 

manusia dengan berbagai latar kehidupannya.  

Salah satu tempat untuk berobat dalam rangka penyembuhan penyakit 

adalah rumah sakit khususnya pasien rawat inap terutama yang menderita 

penyakit kronis mengalami kecemasan, ketakutan, kesedihan bahkan putus asa 

dalam menghadapi penyakit yang di deritanya. Rumah Sakit adalah tempat 

perawatan dan pengobatan bagi orang yang sakit. Dalam hal ini termasuk di 

antaranya Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, dan salah satu Rumah Sakit Islam 

yang berorientasi memberikan pelayanan kesehatan dengan baik secara horizontal, 

yakni melalui sosialisasi dan komunikasi persuasif. Dalam aktivitasnya Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar membantu dan membimbing pasien agar dapat 

mengimplementasikan dan menunaikan kewajiban terhadap Allah swt baik secara 

fisik maupun secara psikis. 

Hubungan perawat-pasien adalah suatu bentuk hubungan terapeutik/ 

professional dan timbal balik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hasil 

intervensi keperawatan melalui suatu proses pembinaan pemahaman tentang dua 

pihak yang sedang berhubungan. Hubungan professional ini diprakarsai oleh 

perawat melalui sikap empati dan keinginan berespon dan keinginan untuk 

menolong pasien. Kualitas hubungan perawat-pasien sangat mempengaruhi 

kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. 
2
 Dengan hadirnya 

                                                             
2

Ratna Sitorus dan Rumondung Panjaitan, Manajemen Keperawatan: Manajemen 

Keperawatan Di Ruang Rawat (Cet.I; Jakarta: CV.Sagung Seto, 2011) h. 137. 
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bimbingan rohani Islam antara perawat dan pasien diharapkan memberikan 

dampak positif berupa motivasi dalam menyembuhkan penyakit pasien. 

Bimbingan rohani pasien merupakan salah satu bagian dari aktivitas 

kegiatan dakwah antar individu (da’wah fardiyah) atau dalam istilah komunikasi 

interpersonal communication.
3
 Jika ditelusuri landasan dasar yang bersumber dari 

al-Qur’an, maka membimbing pasien untuk bersabar merupakan salah satu 

kewajiban dakwah seorang Muslim, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Asr/103: 3. 

....               .    

Terjemahnya: 

....dan nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-
menasehati untuk kesabaran,”

4
 

Ayat tersebut menggambarkan tentang salah satu tugas manusia untuk 

saling menasehati manusia agar senantiasa taat, sehingga konteksnya sama dengan 

kewajiban setiap individu untuk melakukan dakwah kepada siapapun, termasuk 

pasien rumah sakit agar senantiasa bersabar dan taat dalam kondisinya.  

Dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

umat manusia terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran 

yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaiknya 

ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika 

“didakwahkan” secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang 

berkesinambungan maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di 

dunia maupun di akhirat.
5
 

                                                             
3
Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer (Cet.I; Yogyakarta: STAIN Purwokerto 

Press & Pustaka Pelajar, 2005), h. 131. 

4
Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 602. 

5
Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi (Cet.I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 59. 
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Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam 

bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan 

berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun 

secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, 

sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang 

disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Dengan 

demikian maka esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), 

rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama 

dengan penuh kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk 

kepentingan juru dakwah/juru penerang.
6
 

Oleh karena sikap sukarela dalam penerima pesan dakwah merupakan ciri 

khas kejiwaan, maka kegiatan dakwah yang didasarkan atas pandangan psikologi 

mengandung sifat persuasive (memberikan keyakinan), motivatif (merangsang), 

konsultatif (memberikan nasihat) serta edukatif (mendidik). Sifat-sifat demikian 

merupakan intinya dakwah yang dikembangkan dalam sistem dan metodologi 

dakwah.
7
 

Agama tidak akan tersiar dan berlaku di dalam masyarakat jika tidak 

didakwahkan. Oleh karena itulah Islam mewajibkan dakwah kepada setiap umat 

Islam. Bahkan dakwah itu merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban besar 

yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.Allah swt berfirman QS. Ali Imran/3: 

104. 

                            

      .   

                                                             
6
M.Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 

2000), h.6. 

7
M.Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi, h. 6-7. 
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Terjemahan: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
mungkar.Dan  merekalah orang-orang yang beruntung.

8
 

 

 Ayat ini secara jelas menujukkan akan wajibnya berdakwah karena ada 

lam amar di dalam kalimat “waltakun”. Sedangkan kalimat minkum menunjukkan 

fardu kifayah, maka seluruh umat Islam diperintahkan agar sebagian mereka 

melaksanakan kewajiban ini. Ketika ada sekelompok orang yang 

melaksanakannya, maka dakwah telah menjadi fardu ain bagi orang tertentu, 

berdasarkan syarat-syarat yang ada pada mereka sebagaimana juga kewajiban itu 

gugur terhadap yang lain. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, 

maka berdosalah mereka semua. Adapun ketika seorang muslim melihat 

kemunkaran yang dilakukan secara terang terangan, maka rasulullah saw telah 

mewajibkan untuk mengubah kemunkaran tersebut, sebagaimana hadis yang telah 

dijelaskan sebelumnya.
9
 

Kedua nash tersebut di atas dengan tegas mewajibkan kepada setiap 

muslim untuk melaksanakan dakwah yaitu merealisasikan kebaikan dan 

mencegah kemunkaran, menjamin terlaksananya undang-undang dan peraturan 

yang berlaku di masyarakat, bertanggung jawab atas segala yang menjadi 

kepentingan dan kemaslahatan umum. Tentu saja besar kecilnya kewajiban 

dakwah ini untuk setiap orang tidaklah sama. Hal ini tergantung pada tingkat 

keahlian, kemampuan dan fungsi masing-masing orang dalam masyarakat. Tiap-

tiap orang, baik sebagai pejabat Negara maupun rakyat biasa mempunyai 

kewajiban untuk berdakwah, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, 

                                                             
8
Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h.50 

9
Nurhidayat Muhammad Said,  Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi, h. 60. 
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memelihara ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya menurut kadar 

kemampuan, keahlian dan kedudukannya.
10

 

Salah satu bentuk dakwah yang dilakukan seorang pendakwah adalah 

dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang dilakukan melalui 

antar individu antara pendakwah dengan yang didakwahi. Dalam konteks 

perawatan terhadap pasien, dakwah fardiyah merupakan salah satu alternatif yang 

dilakukan pihak rumah sakit dalam memberikan motivasi-motivasi rohani yang 

tujuanya dapat memberikan dampak positif terhadap kesembuhan pasien. 

Pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar menjadi 

menarik untuk dilakukan penelitian (analisis terhadap dakwah fardiyah), sehingga 

nantinya memberikan kontribusi terhadap perkembangan metode dakwah fardiyah 

kedepan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian  

Peneliti melakukan pembatasan pada masalah yang akan diteliti 

dikarenakan oleh keterbatasan peneliti dan cakupan penelitian yang terlalu luas. 

Fokus penelitian ini adalah tentang bimbingan rohani Islam di rumah sakit ibnu 

sina Makassar dalam tinjauan dakwah fardiyah. 

Fokus penelitian bertujuan untuk memperjelas maksud dari peneliti pada 

sebuah karya ilmiah yang terkandung dalam judul karya ilmiah tersebut, agar 

tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Adapun fokus yang peneliti 

deskripsikan dalam tesis ini yaitu aspek dakwah fardiyah dalam bimbingan rohani 

di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Bimbingan rohani Islam merupakan salah 

satu bentuk dakwah fardiyah dengan menggunakan komunikasi interpersonal 

kepada mad`u, baik satu atau dua pasien, dalam hal ini yakni pasien rumah sakit 

                                                             
10

Nurhidayat Muhammad Said,  Dakwah dan Efek Globalisasi Informasi, h. 61. 
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rawat inap Ibnu Sina Makassar dengan jasa verbal maupun non-verbal. Proses 

bimbingan rohani Islam yang dilaksanakan dengan mendatangi pasien rumah 

rawat inap untuk menyampaikan motivasi ketaqwaan kepada Tuhan yang maha 

esa, salah satunya agar pasien dapat bersabar dalam menghadapi penyakitnya. 

2. Deskripsi Fokus 

Bimbingan rohani Islam yang di maksud dalam penelitian deskripsi ini 

adalah suatu proses bimbingan terhadap rohani atau jiwa pasien dengan 

mengarahkan dan menanamkan sikap kesabaran, ketaatan menjalankan kewajiban 

atau perintah Allah swt dan berupaya menjauhi larangan-Nya, mempunyai jiwa 

raja’(optimis), dan selalu berusaha dan berupaya memilih yang baik yang sesuai 

hukum syariat Islam. Dari sini diharapkan dengan adanya bimbingan rohani 

Islam, pasien akan semakin meningkat kadar ketaqwaannya kepada Allah swt. 

Bimbingan rohani Islam merupakan bagian dari bimbingan dan konseling Islam, 

tetapi di sini bimbingan rohani Islam lebih spesifik, karena hanya memfokuskan 

pada klien yang tengah menderita sakit dan sedang menjalani rawat inap. Tujuan 

bimbingan rohani Islam di sini untuk memberikan bantuan moril dan upaya 

mempertebal keimanan kepada Allah. 

Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Bimbingan rohani Islam 

merupakan salah satu bentuk dakwah (Irsyad al-Islam), yang mad’u-nya dalam 

penelitian ini adalah pasien rawat inap di rumah sakit Ibnu Sina Makassar. Pasien 

yang sakit berpariasi penyakit yang dideritanya, sehingga secara psikologis dalam 

membimbing atau merawat juga berpariasi. Maka dakwah fardiyah dengan 

komunikasi interpersonal sangat efektif untuk diberikan oleh petugas rohani. 

Dokter dan perawat memberikan kesembuhan dibidang medis sedangkan petugas 

rohani, ,memberikan motivasi kesembuhan melalui jasa verbal dan non verbal.  
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Bimbingan rohani Islam bagi orang sakit memiliki beberapa unsur. 

Pertama, bimbingan akhlak. Kedua, Pelayanan doa (Istisyfa`) dan Ketiga, 

Bimbingan ibadah. Adapun deskripsi fokus dalam tesis ini akan dijabarkan 

sebagai berikut: Fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian tesis ini 

dapat dilihat dalam table berikut ini: 

Table 1.1.fokus penelitian dan deskripsi fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pelaksanaan bimbingan 

rohani Islam di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar 

a. Kualifikasi dai yang berkompeten dalam 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam 

upaya kesembuhan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar  

b. Tahapan bimbingan rohani Islam dalam 

memotivasi pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar 

c. Analisis Dakwah Fardiyah pada Bimbingan 

Rohani Islam untuk memotivasi kesembuhan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 

d. Faktor pendukung dan penghambat 

bimbingan rohani Islam dalam memotivasi 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah adalah 

Bagaimana bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien rawat inap 
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di rumah sakit Ibnu Sina Makassar (Suatu Kajian Dakwah Fardiyah) ? dari pokok 

masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk memotivasi 

kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar? 

2. Bagaimana Metode Dakwah Fardiyah dalam bimbingan rohani Islam untuk 

memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar? 

3. Bagaimana Faktor Penghambat dan Peluang bimbingan rohani Islam untuk 

memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian 

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari 

penelusuruan yang dilakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkenaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan: 

1. Anie Suryanti, Bimbingan Rohani Islam Bagi Pasien  Rawat Inap Di Ruang 

Icu Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga (2016). Skripsi ini 

membahas tentang bimbingan rohani Islam bagi pasien rawat inap di ruang 

Icu Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, dengan proses 

bimbingan rohani Islam dan metode komunikasi langsung dan tidak 

langsung. Penelitian ini bersifat field research (Penelitian Lapangan) sama 

dengan penulis akan teliti, hanya saja penelitian sebelumnya 

mengkhususkan pada konsep bimbingan rohani Islam bagi pasien rawat inap 

di ruang Icu Rsud Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga . Sedangkan 

penelitian ini fokus pada analisis dakwah fardiyah pada bimbingan rohani 
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Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar  yang mendapatkan perawatan 

medis di kamar pasien.    

2. Tuti Alawiyah, Metode Pelayanan Bimbingan  Rohani Islam Rumah Sakit  

Bagi PPL Mahasiswa Jurusan BKI (Bimbingan Konseling Islam) (2010).  

Skripsi ini membahas Perawat Rohani Islam (Warois) yang profesional, 

untuk membantu dan membimbing pasien agar dapat mengimplementasikan 

dan menunaikan kewajiban terhadap Allah swt. Penelitian ini bersifat 

Library Research (Kajian Pustaka) berbeda dengan penelitian ini, penulis 

mengambil metode yang bersifat Field Research (Penelitian Lapangan) 

dengan ikut menjadi bagian dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam 

untuk motivasi kesembuhan pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Makassar. 

3. Karina Dinda Kinasih dan Aries Wahyuningsih, dalam Jurnal yang berjudul 

Peran pendampingan spiritual terhadap motivasi kesembuhan pada pasien 

lanjut usia. Jurnal ini membahas untuk menganalisa hubungan antara peran 

pendampingan spiritual dan motivasi penyembuhan pasien usia lanjut di 

bangsal Rumah Sakit Baptis Kediri  Penelitian ini bersifat Kuantiatif 

berbeda dengan penelitian ini, penulis mengambil metode yang bersifat 

Field Research (Penelitian Lapangan) dengan ikut menjadi bagian dalam 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pada 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

4. Anisatun Nur Faridah, Pengaruh Bimbingan Rohani Islam terhadap 

Motivasi Kesembuhan Pasien di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Skripsi. 

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini menggambarkan 

mengenai korelasi antara pemberian bimbingan rohani Islam kepada pasien 

dengan motivasi kesembuhan. Sedangkan dalam penelitian yang akan 
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diteliti ini menggunakan konsep dakwah fardiyah sebagai persfektif/sudut 

pandang dalam melihat fenomena pemberian bimbingan rohani Islam pada 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar  . 

5. Indah Chabibah, Bentuk Layanan Bimbingan Rohani Pasien dalam 

Membantu Proses Kesembuhan di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) 

Ciputat. Skripsi. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bentuk layanan 

bimbingan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit tersebut dengan 

pendekatan  metode kualitatif serta mencari dampak sesudah bimbingan 

tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti, mengungkapkan bentuk 

bimbingan rohani yang Islami dengan mengaitkan antara metode dakwah 

fardiyah dengan bentuk rohani Islam pada pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar. 

6. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Binarsa yakni “Pelaksanaan Santunan 

Rohani Islam terhadap Pasien di Rumah sakit dr. Sardjito Yogyakarta: 

Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini melihat pelaksanaan santunan rohani 

Islam dari sudut pandang hukum Islam dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan santunan sesuai dengan hukum Islam. 

Sedangkan penelitian ini berusaha mengungkap sisi dakwah fardiyah dari 

bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dengan 

mengangkat teori yang sama dalam penelitian saudara binarsa yakni 

bimbingan rohani Islam. 

7. Penelitian tesis oleh Iskandar pada Tahun 2007 yang berjudul 

“Problematika Dakwah dalam Kehidupan Masyarakat Modern (Studi 

tentang Materi Dakwah). Tesis ini membahas tentang problematika 

kehidupan masyarakkat modern kaitannya dengan meteri dakwah dengan 

kesimpulan bahwa materi dakwah harus dikemas agar sesuai untuk 
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diberikan kepada masyarakat modern. Penelitian ini mampu menyentuh 

persoalan mendasar bagi masyarakat modern yang krisis terhadap nilai-

nilai Islam yang semakin ditinggalkan terutama tentang akhlak. Sedangkan 

penelitian yang dideskripsikan dalam tesis ini berbicara mengenai metode 

dan materi dakwah yang diberikan kepada pasien di rumah sakit Ibnu Sina 

Makassar beserta dengan problematika dalam  menyampaikan materi 

dakwah. Relevansi dari penelitian saudara Iskandar dengan penelitian ini 

terletak pada konsepsi masyarakat modern dalam kaitanya dengan metode 

dakwah, khususnya jika berhadapan dengan orang sakit. Karena tentu 

berbeda pendekatan dakwah yang digunakan seorang dai dalam berdakwah 

ketika berhadapan dengan berbagai macam karakter mad’u. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

a. Untuk mengetahui dan mendekripsikan pelaksanaan bimbingan rohani Islam 

untuk motivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 

b. Untuk mendapatkan informasi mengenai metode dakwah fardiyah dalam 

bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan peluang bimbingan rohani Islam 

untuk memotivasi kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 

2. Kegunaan penelitian  

Kegunaan atau Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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a) Kegunaan ilmiah; penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

peneliti dalam bidang dakwah dan komunikasi (pendekatan interpersonal) 

khususnya bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar; 

b) Kegunaan praktis; hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan 

dalam bimbingan rohani Islam, khususnya di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar, maupun rumah sakit Islam lainnya. Selain itu penyusun juga 

berharap penelitian ini dapat menambah gambaran dalam pemberian 

bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Dakwah Fardiyah 

1. Pengertian Dakwah 

Ditinjau dari segi bahasa “Da’wah” berarti: panggilan, seruan atau ajakan. 

Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut mashdar. Sedangkan bentuk 

kata kerja (fi’il)nya adalah berarti memanggil, menyeru atau mengajak (Da’a, 

Yad’u, Da’watan). Orang yang berdakwah biasa disebut dengan Da`i dan orang 

yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan Mad’u.
1
 

Dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan-pesan 

tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi 

ajakan tersebut.
2
 Menurut Quraish Shihab, dakwah adalah seruan, ajakan kepada 

keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat.
3
 Dalam aktivitas dakwah 

tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh lebih 

bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Pelakunya disebut muballigh, yaitu orang 

yang melakukan tabligh.
4
 

Sedangkan pengertian dakwah (secara terminologis) terdapat beberapa 

definisi sebagai berikut : 

                                                             

1
Ahmad Warson Munawir.Kamus Al-Munawwir. Dalam Wahidin Saputra, Pengantar 

Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2011), h.1. 
2
Toto Tasmara,  Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), h. 31. 

3
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994)h. 193. 

4
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), H. 

20. 



15 

 

a. Pakar dakwah Syekh Ali Mahfuz mengartikan dakwah dengan mengajak 

manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah swt., menyeru mereka kepada 

kebiasaan buruk supaya mendapatkan kebutuntungan di dunia dan akhirat.
5
 

b. Anwar Masy‟ari, dalam buku “Ilmu Dakwah”, mendefenisikan dakwah adalah 

proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan 

sadar dan sengaja berupa ajakan kepada orang lain untuk beriman dan menaati 

Allah, amr ma’ruf dan nahi munkar untuk mencapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan yang diridhai Allah.
6
 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa dakwah itu 

merupakan aktifitas yang mempunyai tujuan tertentu yaitu mengajak manusia 

untuk melaksanakan kegiatan amar makruf nahi munkar. Adapun unsur-unsur 

dakwah meliputi materi, subyek dan obyek dakwah, metode dan media dakwah. 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah. unsur-unsur tersebut adalah da`i (pelaku dakwah), mad’u 

(mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah 

(metode), dan atsar (efek dakwah). 

a. Da`i (Pelaku Dakwah) 

Da`i secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk isim fail (kata 

menunjukkan pelaku) dari asal kata dakwah artinya orang yang melakukan 

dakwah secara terminologis. Da`i yaitu setiap Muslim yang berakal mukallaf (aqil 

                                                             

5
Ilyas Ismail dan Prio Hotman, Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama Dan 

Peradaban Islam, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 28. 

6
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, H. 14 
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baligh) dengan kewajiban dakwah. Jadi Da`i merupakan orang yang melakukan 

dakwah, atau dapat diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah 

kepada orang lain (mad’u).
7
 

Secara umum kata da`i sering disebut dengan sebutan muballigh (orang 

yang menyampaikan ajaran islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya 

sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai orang yang 

menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, khatib 

(orang yang sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang da`i, 

dan harus dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Dengan 

demikian, wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi 

akidah, syariah, maupun dari akhlak.Berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan 

ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada 

orang-orang tertentu.
8
 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

Mad’u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia 

peneriman dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik 

manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain, manusia 

secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah 

bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan 

                                                             

7
Ahmad Warson Munawir.Kamus Al-Munawwir. Dalam Wahidin Saputra, Pengantar 

Ilmu Dakwah, h.1. 

8
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Cet. II;Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2009) H.22 
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kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan 

kualitas iman, Islam, dan ihsan.
9
 

Secara umum al-Qur‟an menjelaskan ada tiga tipe mad’u yaitu: mukmin, 

kafir, dan munafik. Dari ketiga klasifikasi besar ini, mad’u kemudian 

dikelompokkan lagi dalam berbagai macam pengelompokkan, misalnya, orang 

mukmin dibagi menjadi tiga, yaitu dzalim linafsih, muqtashid, dan sabiqun 

bilkhairat.Kafir bisa dibagi menjadi kafir zimmi dan kafir harbi.Mad’u atau mitra 

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

menggolongkan mad’u sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri dari 

aspek profesi, ekonomi, dan seterusnya.
10

 

Muhammad Abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan, yaitu:  

1) Golongan cerdik cendekia yang cinta pada kebenaran, dapat berpikir 

secara kritis, dan dapat cepat menangkap persoalan. 

2) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berpikir 

secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menagkap pengertian-

pengertian yang tinggi. 

3) Golongan yang berbeda dengan keduanya, mereka senang membahas 

sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak mampu 

membahasnya secara mendalam.
11

 

c. Maddah (Materi Dakwah) 

Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam 

atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu 

keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah dan Sunah Rasulullah. 

                                                             

9
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.23 

10
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.23 

11
Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah (Cet. I;Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2015) h.25. 
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Pesan dakwah berisi semua bahan atau mata pelajaran yang berisi tentang 

pelajaran agama yang akan disampaikan oleh dai kepada mad‟u dalam suatu  

aktivitas dakwah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.
12

 

Secara umum, materi dakwah bisa diklasifikasikan menjadi empat pokok: 

1) Masalah Akidah (keimanan) 

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah islamiah. 

Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, 

yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah 

atau keimanan. Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai cirri-

ciri yang membedakannya dengan kepercayaan agama lain, yaitu:  

a) Keterbukaan melalui persaksian (syahadat). Dengan demikian, seorang muslim 

harus selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan 

orang lain. 

b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah 

Tuhan seluruh alam, bukan tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal 

kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. Kejelasan dan 

kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, 

kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami. 

c) Ketahanan antara iman dan Islam antara iman dan amal perbuatan. Dalam 

ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman dipadukan dengan 

segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan 

                                                             

12
Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah, h .25-26 
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masyarakat yang menuju pada kesejahteraannya. Karena akidah memiliki 

keterlibatan dengan soal-soal kemasyarakatan.  

Keyakinan demikian yang oleh al-Qur‟an disenut dengan iman.Iman 

merupakan esensi dalam ajaran Islam.Iman juga erat kaitannya antara akal dan 

wahyu.Dalam al-Qur‟an istilah iman tampil dalam berbagai variasinya sebanyak 

kurang lebih 244 kali.Yang paling sering adalah melalui ungkapan, “wahai orang-

orang yang beriman,” yaitu sebanyak 55 kali. Meski istilah ini pada dasarnya 

ditujukan kepada para pengikut Nabi Muhammad, 11 diantaranya merujuk kepada 

para pengikut nabi musa dan pengikutnya, dan 22 kali kepada para nabi laindan 

para pengikut mereka. Orang yang memiliki iman yang benar (haqiqy) itu akan 

cenderung untuk berbuat baik, karena ia mengetahui bahwa perbuatannya itu 

adalah baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena dia tahu perbuatan jahat itu 

akan berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Dan iman haqiqy itu sendiri terdiri 

atas amal saleh, karena mendorong untuk melakukan perbuatan yang nyata. Posisi 

iman inilah yang berkaitan dengan dakwah Islam di mana amr ma’ruf nahi 

munkar dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan utama dari suatu proses 

dakwah.
13

 

2) Masalah Syariat  

Hukum atau syariat sering disebut sebagai cermin peradaban dalam 

pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, peradaban 

mencerminkan diri dalam hukum-hukumnya.Pelaksanaan syariat merupakan 

sumber yang melahirkan peradaban Islam, yang melestarikan dan melindunginya 

                                                             

13
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, H.24-26 
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dalam sejarah. Syariat akan selalu menjadi kekuatan peradaban di kalangan umat 

muslim.
14

 

3) Masalah Muamalah  

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar 

porsinya dari pada urusan ibadah.Ibadah muamalah dipahami sebagai ibadah yang 

mencakup hubungan dengan sesama makhluk dalam rangka mengabdi kepada 

Allah Swt. Islam lebih banyak memerhatikan aspek kehidupan sosial dari pada 

kehidupan ritual.
15

 

4) Masalah Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlaq dari bahasa Arab, jamak dari “khuluqun” 

yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Kalimat-kalimat 

tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan “khalqun” yang berarti 

kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan 

“makhluq” yang berarti yang di ciptakan.
16

 

Sedangkan secara terminology, pembahasan akhlak berkaitan dengan 

masalah tabiat atau kondisi temperature batin yang memengaruhi perilaku 

manusia. Ilmu akhlak bagi Al-Farabi, tidak lain dari bahasan tentang keutamaan-

keutamaan yang dapat menyampaikan manusia kepada tujuan hidupnya yang 

tertinggi, yaitu kebahagian, dan tentang berbagai kejahatan atau kekurangan yang 

dapat merintangi usaha pencapaian tujuan tersebut.
17

 

                                                             

14
Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah, H.26. 

15
Tata Sukayat, Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi’asyarah, h.27. 

16
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.28. 

17
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.28-29 
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Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada 

dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari 

kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal yang tidak dapat 

diimplementasikan, dan bukan pula sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan 

norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam Islam adalah 

mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang 

harus dipenuhinya.Karena semua manusia harus mempertanggung jawabkan 

setiap perbuatannya, maka Islam mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban 

yang mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan. Bertolak dari prinsip perbuatan 

manusia ini, maka materi akhlak membahas tentang norma luhur yang harus 

menjadi jiwa dari perbuatan manusia, serta tentang etika atu tata cara yang harus 

di praktikkan dalam perbuatan manusia dengan jenis sasarannya.
18

 

d) Wasilah (Media) Dakwah 

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad’u.untuk menyampaikan ajaran Islam 

kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Yaqub 

sebagaimana di kutip oleh wahyu ilahi membagi wasilah dakwah menjadi lima 

macam: 

1) Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan 

lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat bervbentuk pidato, 

ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. 

                                                             

18
M.Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h.29-30 
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2) Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku majalah, surat kabar, 

surat-menyurat (korespondensi), spanduk, dan sebagainya. 

3) Lukisan adalah media dakwah melalui gambar karikatur, dan seabagainya. 

4) Audio visual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra 

pendengaran, penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film slide, 

OHP, internet, dan sebagainya. 

5) Akhlak yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang 

mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan 

didengarkan oleh mad’u.
19

 

Secara tekstual di dalam al-Qur‟an dan hadis tidak di temukan ayat yang 

membicarakan media dakwah, namun demikian, media dakwah tetap menjadi 

salah satu komponen penting untuk mencapai tujuan dakwah. 

Secara filosofi, media dakwah tidak dapat dipisahkan dengan pribadi juru 

dakwah dan komponen lainnya. Apabila salah satu tidak mendukung, maka proses 

dakwah tidak mendukung, maka proses dakwah tidak akan dip roses dan di 

pahami dari penyelenggaraan dakwah. Kepiawaian juru dakwah dalam memilih 

media yang tepat akan mendukung proses dakwah terlaksana dengan baik. 

Dalam ilmu komunikasi, media dapat juga diklarifikasi menjadi tiga 

macam yaitu: 

1) Media terucap (The spoken Word) yaitu alat yang bisa mengeluarkan bunyi 

seperti radio, telepon, dan sejenisnya. 

                                                             

19
M.Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, h.32 
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2) Media tertulis (The Printed Writing) yaitu media berupa tulisan atau 

cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, pamphlet, lukisan, gambar, dan 

sejenisnya. 

3) Media dengar pandang (The Audio Visual) yaitu media yang berisi gambar 

hidup yang bisa dilihat dan didengar yaitu film, video, televisi, dan 

sejenisnya.
20

 

Dengan demikian media dakwah dapat diartikan sebagai alat bantu 

dakwah, atau yang populer disebut dengan istilah alat peraga. Berarti alat peraga 

tersebut merupakan penunjang dan sangat berperan demi tercapainya tujuan 

berdakwah. Tanpa menggunakan media dakwah juga berarti akan mempengaruhi. 

e) Thariqah (metode) dakwah 

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk 

menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan 

dakwah, metode sangat penting peranannya, karena suatu pesan walaupun baik, 

tetapi disampaikan dengan metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja 

ditolak oleh si penerima pesan.
21

 

Secara garis besar ada tiga pokok metode (thariqah) dakwah, yaitu: 

1) Bi al-Hikmah, yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga 

di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka tidak lagi 

merasa terpaksa atau keberatan. 

                                                             

20
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 406-407 

21
M.Munir, Manajemen Dakwah, h.33 
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2) Mau’izatul Hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat 

atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih saying, sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

3) Mujadalah Billati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran 

dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan 

tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang menjadi sasaran 

dakwah.
22

 

3. Level-level Dakwah 

Konteks dakwah dalam pengertian ini adalah interaksi da`i dengan mad‟u 

dalam proses dakwah dilihat dari segi kuantitatif (jumlah) atau kualitatif, dalam 

arti bagaimana kondisi dan seberapa banyak jumlah mad‟u yang terlibat dalam 

proses dakwah tersebut. Dengan kata lain disebut juga “level dakwah”, yaitu 

tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan dakwah dilihat dari jumlah serta kondisi 

dan situasi mad‟unya. Hal ini dapat dikategorikan dalam beberapa level atau 

konteks yaitu:
23

 

a. Dakwah Nafsiyah; 

Dakwah nafsiyah secara sederhana dapat diartikan dakwah kepada diri 

sendiri (intrapersonal), sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun 

kualitas dan kepribadian diri yang islami. Menjaga diri sendiri merupakan sesuatu 

yang harus diprioritaskan sebagaimana petunjuk surat al-Tahrim ayat 6, dan 

merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap dirinya. Dakwah 

                                                             

22
Iswandi Syahputra, Rezim Media, (Cet.I; Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 

h. 41 

23
Enjang AS dan Aliyuddin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan 

Praktis (Cet.I; Bandung : Widja Padjajaran. 2009) h.64 
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nafsiyah dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu, membaca, muhasabah al-

nafs (intropeksi diri), taqarub melalui dzikir al-Lah (mengingat Allah), du’a 

(berdo‟a), wiqayah ‘al-nafs (memelihara pencerahan jiwa), tazkiiyyah al-nafs 

(membersihkan jiwa), taubat, shalat, dan shaum (berpuasa), mengingat kematian 

dan kehidupan sesudahnya, meningkatka ibadah, dan lain-lain. Kepekaan seorang 

da`i terhadap pemahaman ini dalam jiwa dan hatinya sebagai bentuk ibda binafsi 

(berawal dari diri sendiri) membuat selalu bersama manhaj Rabbani (jalan tuhan) 

baik secara fikrah maupun aplikasi. Dia terjauh dari perbuatan maksiat, selalu 

berangkat ke medan perbaikan dan perombakan kearah yang lebih baik dengan 

tekad semangat, dan ketegaran yang mantap. Term nafsiyah diantaranya diadopsi 

dari al-Quran surat al-Thamrin (66) ayat 6.
24

 

Dengan kata lain dalam dakwah nafsiyah terjadi proses internalisasi ajaran 

Islam yaitu proses tahu-kenal dan mengamalkan ajaran Islam pada tingkat intra-

individu muslim (nafsiyyah). Da`i dan mad‟u pada proses internalisasi ajaran 

Islam adalah diri sendiri sebagai individu muslim yang di dalam dirinya memiliki 

ilham fujur dan ilham taqwa. Dengan demikian, internalisasi ajaran Islam adalah 

proses peningkatan potensi ilham taqwa dan mengurangi potensi ilham fujur. Hal 

seperti inilah yang disebut innani min al-muslimin, mukhbithin, dan min amrina 

rasyada.
25

 

b. Dakwah Fardiyah  

1). Defenisi Dakwah Fardiyah 

Fardiyah secara bahasa (etimologis) adalah sendiri, sesuatu yang sifatnya 

pribadi, suatu aktifitas yang pelaksanaannya bersifat personal. Sehingga definisi yang 
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sederhana dari dakwah fardiyah adalah “konsentrasi dengan dakwah atau berbicara 

dengan mad’u secara tatap muka atau dengan sekelompok kecil dari manusia yang 

memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat khusus”.26 

Dakwah fardiyah adalah proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah 

yang dilakukan oleh seorang da`i kepada perorangan (interpersonal), yang 

dilakukan secara langsung tatap muka (face to face), atau langsung tetapi tidak 

tatap muka (bermedia) yang bertujuan memindahkan mad’u pada keadaan yang 

lebih baik dan diridhai Allah. Selain itu Shaqr mengemukakan definisi dakwah 

fardiyah ialah penyampaian ajaran Islam yang ditujukan kepada seseorang secara 

berhadapan dan bisa terjadi dengan tidak dirancang terlebih dahulu (Al-da’watu 

al-fardiyatu hiya makana khotobu fiha maujuha ila syahshin wahidin wa ghaliban 

ma taqa’u an ghairi tartibin masbuqin). Dengan definisi ini dakwah fardiyah 

berarti interaksi seorang dai dengan seorang mad’u terhadap pesan dan diri da`i 

dapat diketahui seketika baik secara positif maupun negative.
27

 

Dakwah fardiyah sebagai antonim dari dakwah jama’iyah atau ‘ammah 

ialah jalan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang dai (penyeru) 

kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan al-mad’uw 

pada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah.
28

 Perubahan atau perpindahan 

tersebut adakalahnya dari kekafiran kepada keimanan, dari sikap kesesatan dan 

kemaksiatan kepada petunjuk dan ketaatan, dari sikap ananiyah (individualisme) 

dan chauvinisme kepada sikap mencintai orang lain, mencintai amal jama’i atau 

kerja sama, dan senang kepada jamaah. Atau adakalanya memindahkannya dari 
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sikap acuh tak acuh dan tidak peduli menjadi sikap komitmen terhadap Islam, baik 

akhlaknya, adabnya, dan manhaj (sistem) kehidupannya, yang sudah tentu 

perpindahan ini menuju arah yang lebih baik dan lebih diridhai Allah swt.
29

 

Pengertian seruan dalam dakwah fardiyah yang dimaksud dengan 

seruan/ajakan dalam dakwah fardiyah sebagaimana saya kemukakan sebelumnya 

ialah usaha seorang dai yang berusaha lebih dekat mengenal mad’u untuk dituntun 

ke jalan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dakwah ia harus selalu 

menyertainya dan membina persaudaraan dengannya karena Allah. Dari celah-

celah persahabatan inilah ia berusaha membawa al mad‟uw kepada keimanan, 

ketaatan, kesatuan, komitmen, pada sistem kehidupan Islam dan adab-adabnya, 

yang membuahkan sikap ta’awun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan 

ketakwaan, dan membiasakannya beramar ma‟ruf nahi munkar.
30

 

Bentuk amal dalam dakwah fardiyah sangat banyak dan saling 

menyempurnakan serta tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidaklah cukup jika hanya 

dikerjakan sebagian, sementara sebagaian kemudian lainnya diabakan. Amal-amal 

tersebut berupa perkataan, perbuatan, persahabatan, persaudaraan, dan 

keteladanan. Unsur-unsur ini tidak boleh tinggalkan salah satunya karena 

merupakan suatu sistem yang akan dapat mencapai tujuan jika sistem ini 

sempurna. Beragamnya aktivitas dalam dakwah fardiyah merupakan karakter 

dakwah itu sendiri dan merupakan salah satu keistimewaan. Olehnya, peneliti 

berpendapat bahwa dakwah fardiyah adalah kemampuan dai dalam 

mempengaruhi mad`u untuk membawa mad`u kepada keadaan lebih baik dari 

sebelumnya yang dilakukan dengan metode persuasif, dengan tujuan bahwa 

mad`u nantinya dapat mengambil peran sebagai dai. Kesimpulanya, dakwah 
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fardiyah ialah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang da‟i 

(penyeru) kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan memindahkan al-

mad‟u pada keadaan yang lebih baik dan diridhai Allah.
31

 

2). Akhlak dalam Dakwah Fardiyah 

Dakwah fardiyah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik kecuali 

terpenuhi unsur-unsur akhlak yang dapat mendukung, sebagai berikut: 

a. Ucapan dan perkataan yang mengandung hikmah, nasihat atau pengajaran 

yang baik, diskusi dengan cara yang sangat baik jika hal ini diperlukan. 

Perkataan yang lemah lembut merupakan salah satu adab dakwah yang 

diajarkan Allah untuk kita melalui al-Qur‟an, ketika dia member pengarahan 

kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara kepada Fir‟aun. 

Sebagaimana dalam QS. T{a>ha>/20: 44. 

                  

Terjemahnya: 
“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.”

32
 

 
b. Amal / perbuatan yang merupakan praktif sesungguhnya dalam dakwah 

terhadap penerima dakwah, seperti menyertainya melakukan kegiatan di 

masjid atau di kampungnya, atau melatihnya melakukan pekerjaan yang 

bermanfaat dalam kehidupannya. Selain itu, di antara adab dakwah ialah 

menerjemahkan iman ke dalam bentuk perbuatan serta pelaksanaanya. 
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Diantara macam-macam amal itu haruslah yang dapat menimbulkan perasaan 

cinta bagi penerima dakwah untuk melakukan kebaikan, mencintai orang lain, 

dan lebih mengutamakan kebenaran. 

c. Menemani penerima dakwah merupakan suatu keharusan, karena hal ini 

merupakan cara yang efektif bagi seorang da`i untuk memberikan pembinaan 

kepada penerima dakwah tanpa menyampaikan peringatan atau tuntutan 

dengan lisan. Misalnya, dengan cara menemaninya di masjid, di tempat 

tinggalnya, bahkan jika mungkin ketika ia bekerja, atau dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukannya. Hal itu akan menumbuhkan suatu persahabatan 

secara tidak langsung, dan tentu akan disukai oelh penerima dakwah. meski 

demikian, persahabatan dalam Islam memiliki syarat dan adab, dan seorang 

dai harus mengetahui hal ini serta berusaha menerapkannya ketika menemani 

penerima dakwah, dengan harapan ia pun mengetahui pula adab-adab 

persahabatan dalam berdakwah di jalan Allah.Persaudaraan karena Allah. 

Inilah puncak amal (aktivitas) dalam dakwah fardiyah. Persaudaraan karena 

Allah ini terwujud bila di dalamnya ada rasa cinta karena Allah, berkumpul 

dan bersama-sama dalam rangka melaksanakan perintah-Nya, dan menjauhi 

larangan-Nya. Persaudaraan karena Allah ini merupakan tuntutan syara‟ 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujura>t/49:10. 

        ...    

 

Terjemahnya: 

“sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara...”
33
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 ….               …. 

Terjemahnya: 

“…lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang 
bersaudara….”(„Ali Imra>n/3:103).

34
 

 
Persaudaraan ini mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah 

Islam.Setelah sampai di Madinah. Rasulullah saw. Membangun masjid dan 

mengikat persaudaraan diantara seluruh kaum muslimin antara Muhajirin dan 

Anshar hingga persaudaraan ini pada awal mulanya menimbulkan pewarisan. 

Kemudian ihwal waris-mewarisi antar sahabat tersebut dihapuskan.Maka 

tinggallah di antara mereka persaudaraan semata-mata. Hal ini ditetapkan oleh 

Allah dalam firman-Nya dalam QS. Al-Anfa>l/8:75. 

                             

                    

 

Terjemahnya: 

Dan orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad 
bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-
orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

35
 

 

d. Keteladanan merupakan salah satu unsur asasi dakwah fardiyah. Kita, kaum 

muslimin, mengetahui bahwa contoh dan teladan yang terbaik ada pada Nabi 

Muhammad saw. Yang di jaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Meski 

demikian, hal itu tidak berarti bahwa seorang da`i tidak boleh menjadi teladan 

bagi penerima dakwah dalam bidang akhlak, perilaku, serta pada semua hal 
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yang didakwahkannya. Bahkan, keteladanan akan lebih berpengaruh dari 

dakwah bil lisan (dengan ucapan). 

3). Tahapan dan Metode Dakwah Fardiyah 

Tahapan dakwah fardiyah diantaranya; Pertama Mafhum Fakwah: usaha 

seorang da`i mengenal dan menjaga hubungan baik dengan mad‟u untuk dituntun 

ke jalan Allah, Kedua Mafhum Baraki (gerakan): menjalin hubungan dengan 

masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina 

hubungan lebih dekat, menampakan kecintaan dan perhatian. Ketiga Mafhum 

Tanzimi meliputi: pengarahan (tanzih) berupa bimbingan seorang da`i kepada 

mad’u dalam rangka berdakwah kepada Allah untuk membantu memahami 

keadaan dirinya, memahami persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang 

dihadapinya, menunjukan dengan cara halus tentang kemampuan dan kelebihan 

yang ia miliki. Penegasan (tanzif); dalam hal ini da`i membantu penerima dakwah 

untuk menentukan tempatnya dalam alam islami serta menunjukan kepadanya 

kewajiban yang harus dipenuhi posisi ini, penggolongan (tanzif); pengelompokan 

sesuatu agar mudah membedahkannya antara yang satu dengan yang lainnya.
36

 

Langkah-langkah penting juga dalam dakwah fardiyah adalah: 

membangkitkan iman yang mengendap dalam jiwanya, memberikan bimbingan 

tentang masalah yang dialaminya, dan penerima dakwah diarahkan untuk 

melakukan amalan yang sesuai serta tidak memberatkannya dilihat dari satu segi 

maupun segi yang lain ia dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
37
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Menurut Musthafa Masyhur dalam Fiqh Dakwah bahwa ada tujuh tahapan dalam 

melakukan dakwah fardiyah, yakni: 

a) Tahapan pertama : “membina hubungan dan mengenal setiap orang yang 

hendak didakwahi” 

Seorang dai harus berusaha agar mad`u merasakan bahwa kita betul-betul 

memperhatikannya dan selalu menanyakannya ketika mad`u  tidak ada. Semakin 

besar perhatian yang ditujukan kepada mad`u pada tahap ini, sebanyak itulah 

tanggapan dan penerimaannya terhadap apa yan didakwahkannya. Pada tahap ini 

biasanya membutuhkan waktu yang lama.
38

 

b) Tahapan kedua : “membangkitkan iman yang mengendap dalam jiwa” 

Pada tahap ini, pembicaraan hendaklah tidak langsung diarahkan kepada 

masalah iman, namun sebaiknya berjalan secara tabi`i, seolah-olah tidak disengaja 

memanfaatkan moment-moment tertentu. Pembicaraan mengenai masalah iman 

baru akan dilangsungkan hingga apabila perkara iman mad`u telah bersemayam 

dalam jiwa dan mulai bangkit, kemudian mad`u akan mulai mengintrospeksi diri. 

Dalam keadaan demikian, mad`u akan mudah dibimbing dan diarahkan supaya 

iltizham (komitmen) dengan ajaran Islam.
39

 

c) Tahapan ketiga: “membantu memperbaiki keadaan dirinya dengan 

mengenalkan perkara-perkara yang bernuansa ketaatan kepada allah dan 

bentuk-bentuk ibadah yang diwajibkan.” 

Tahapan ini mad`u dibantu melatih dan membiasakan diri dalam ketaataan 

dan disiplin dalam melaksanakan ibadah, bahkan dalam usaha untuk menjauhkan 
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diri dari segala kemaksiatan dan (sebagai gantinya) menghiasi dirinya dengan 

akhlak Islamiyah. Penting pula ditekankan untuk membekalinya dengan bahan-

bahan bacaan berupa buku-buku sederhana dalam bidang akidah, ibadah, dan 

akhlak. Perlu pula dibiasakan untuk menghadiri kuliah dan ceramah-ceramah, 

serta diperkenalkan dengan orang-orang shalih sambil dinasehatkan agar menjauhi 

orang-orang jahat.
40

  Pada kondisi semacam ini penekanan harus dipusatkan pada 

menanamkan pemahamannya tentang Islam dan membentuk kecenderungannya 

untuk beramal dengan Islam. Strategi yang bisa ditempuh adalah: 

1. Berbincang-bincang empat mata yang kontinu tentang hakikat dan dasar-

dasar Islam serta perannya dalam mengatur kehidupan manusia.  

2. Mengadakan pertemuan rutin yang terarah, yang diisi dengan tausiah dan 

penugasan yang berkaitan dengan materi tersebut.  

3. Menganjurkan untuk membaca buku-buku tentang keislaman 

4. Mengajak untuk hidup dalam suasana yang islami dengan penuh kejelian 

dan kebaikan pemahaman tentang Islam.
41

 

d) Tahapan keempat: “menjelaskan tentang pengertian ibadah secara syamil 

(menyeluruh/komprehensif)” 

Pada tahap ini mad`u dijelaskan mengenai pengertian ibadah yang 

lengkap, tanpa membataskannya kepada solat, puasa, zakat dan haji sahaja. Tetapi 

ia merangkumi seluruh aspek kehidupan; makan, minum, pakaian, ilmu, amal, 

perkahwinan, riadhah, memelihara anak-anak dan lain-lain. Itu semua adalah 
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ibadah kepada Allah s.w.t apabila mencukupi dua syarat: Niat kerana Allah s.w.t 

dan cara melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam.
42

 

e) Tahapan kelima : “bahwa keberagamaan kita tidak cukup hanya dengan 

keislaman diri kita sendiri” 

Di langkah ini, kita menjelaskan kepada mad'u bahwa agama kita (Islam) 

tidak cukup dengan kita menjadi muslim pada diri sendiri saja; dengan hanya 

melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, berakhlak dengan akhlak yang baik dan 

tidak menyakiti orang lain; tidak lebih dari pada itu. Menjelaskan kepada mad'u 

bahwa agama Islam adalah agama jama`i (Kolektif integral), Islam adalah sistem 

kehidupan, hukum, perundang-undangan, sistem kenegaraan, jihad dan kesatuan 

umat. Sekaligus menjelaskan kepada mad`u  bahwa Islam saat ini sedang 

mengalami disintegrasi, persengketaan dan serangan dari pihak musuh, olehnya 

mad`u diajak agar merasa memiliki tanggung jawab sosial dalam merubah tatanan 

kehidupan menjadi lebih baik.
43

 

f) Tahapan keenam : “kewajiban di atas tidak mungkin dapat ditunaikan secara 

individu” 

menjelaskan kepada mad'u bahwa kewajiban berdakwah tidak mungkin 

dapat disempurnakan secara bersendirian; tetapi usaha tersebut harus dilakukan 

melalui Jamaah (organisasi). Jamaah yang akan menyatukan usaha-usaha 

individu. Ini adalah langkah yang pokok dan asasi. Kebanyakan muslimin tidak 

merasakan keperluan yang mendesak dalam mewujudkan Jemaah, ataupun 
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menggabungkan diri dalamnya. Maka mendirikan jamaah adalah wajib 

hukumnya.
44

 

g) Tahapan ketujuh : “menuntun dengan jamaah mana ia akan bergabung”. Pada 

tahapan ini mad`u diberikan penjelasan mengenai organisasi atau jamaah yang 

baik yakni jamaah yang tertahzim (terorganisir) dengan baik, program-

programnya teratur dan terencana sehingga mudah dijalankan. 

Adapun metode yang digunakan dalam dakwah fardiyah, pada umumnya 

sama dengan dakwah secara umum, namun melihat bahwa dakwah fardiyah 

memiliki karateristik tersendiri maka menurut Aripudin dakwah fardiyah (da’i dan 

mad’u masing-masing satu orang) memiliki Metode-metode yang khusus, yakni: 

a) Hikmah pendekatan ilmiah, bentuk tindakannya yaitu berkata jujur, berbicara 

sesuai objeknya, sistematis, dukungan fakta, singkat dan padat. 

b) Mauizhah Hasanah dengan menjadi seorang teladan yang baik, memberikan 

pelajaran yang benar tepat untuk anakanak dan orang awam (umum); 

c) Mujadalah bi al-lati hiya ahsan yaitu dengan berdialog, berdebat, dan diskusi 

tepat dilakukan ketika berhadapan dengan kaum intelek terpelajar, para alim, 

dan kaum pembantah. 

d) Ta’aruf maksudnya yaitu pertukaran budaya positif antara satu sama lain. 

e) Ishlah artinya perbaikan yang mana sikap moderat sangat dituntut dalam 

metode ini. 

f) Tilawah yaitu pembacaan kebenaran universal. 

g) Taushiyah dengan cara saling berwasiat dalam kebaikan termasuk didalamnya 

kritik konstruktif. 
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h) Ta’lim yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan dengan cara presentasi dan 

dialog. 

i) Uswah hasanah yaitu dengan cara memberikan percontohan yang baik 

menyatu didalamnya bahwa ucapan dan perbuatan mesti seirama dan sama.
45

 

 

4). Karateristik Dakwah Fardiyah 

Dakwah fardiyah adalah dakwah yang memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

a) Adanya  mukhatabah   (berbincang-bincang)  dan   muwajahah   (tatap muka) 

dengan mad`u  secara  dekat  dan  intens. Hal  ini mempermudah  terbukanya 

berbagai  macam  permasalahan dan  problem  yang  tidak  mungkin bisa  

dilakukan  ketika menghadapi  orang  banyak.  Cara  ini  juga membuahkan 

terkumpulnya  kemauan  dan  keaktifan.  Karena  sang  mad`u merasa  bahwa  

dialah  satu-satunya yang  menjadi  pusat perhatian dalam pembicaraan.  

b) Istimrariyah.  Terjaganya  keberlanjutan  dakwah,  khususnya di saat-saat sulit 

dan dalam kesempitan. 

c) Berulang-ulang. Dapat dilakukan setiap saat tanpa menunggu momen tertentu.  

d) Mudah,  bisa  dilakukan  setiap  orang.  Tidak  banyak menyita energy  dan  

tidak  memerlukan adanya  ketrampilan  khusus. Yang diperlukan hanyalah 

kemauan, kesungguhan, pemikiran yang tertata, dan cara berdialog yang baik.  

e) Bisa menjaga diri dari riya` dan sum`ah.  

f) Dapat  menghasilkan  asas-asas dan  pilar-pilar  amal.  Ini tentunya karena  

lamanya  waktu  yang  digunakan  dalam berinteraksi dengan  mad’u  sebelum  

mereka  meniti  jalan dakwah dan sebelum bergabung.  
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g) Dakwah fardiyah dapat membantu mengungkap potensi dan bakat yang 

terpendam. Dengan demikian seorang mad‟u bisa diletakkan pada posisi yang 

sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya.  

h) Dapat  merealisasikan  keterikatan  yang  erat  dan  saling kerjasama antara 

da`i dan mad`u.  

i) Sang  dai  akan  bisa  menggali pengalaman  dan  pembiasaan dalam aktivitas 

dakwah, dan  itu merupakan hal yang mutlak dibutuhkan.  

j) Bisa    mendorong    pelakunya    untuk    menambah    bekal dan  pengalaman,  

sehingga lebih  mapan  dalam  aspek operasionalnya.  

k) Bisa mengarahkan sang da`i untuk selalu bermujahadah, karena adanya 

tuntutan untuk senantiasa menjadi suri tauladan. 

l) Dapat  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  mad`u untuk 

menanyakan  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan keislaman dirinya.
46

 

Lain halnya dengan dakwah ‘ammah atau jam’iyah, unsur yang paling 

menonjol di dalamnya adalah perkataan (ceramah dan semacamnya) dengan 

variasi yang berbeda-beda.Sedangkan untuk mengikat persahabatan dan 

persaudaraan, seorang da`i dalam dakwah jenis ini tidak mungkin mampu 

melakukannya karena keterbatasan waktu yang dia miliki. Dia beralih dari suatu 

tempat ke tempat lain tanpa terlebih dahulu menunggu perkembangan al-mad’u.
47

 

c. Dakwah Fi’ah Qalilah 

Dakwah fi’ah adalah dakwah yang dilakukan seorang da`i terhadap 

kelompok kecil dalam suasana tatap muka, biasa berdialog serta respon mad‟u 

terhadap da`i dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Term 
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fi‟ah diadopsi dari Q.S. al-Baqarah (2) ayat 249. Termasuk dakwah fi‟ah 

diantaranya dakwah dalam lingkungan keluarga (usrah), sekolah (madrasah), 

majelis ta‟lim, pesantren (ma‟had), dan pertemuan atau majelis lainnya.
48

 

 Dengan demikian terdapat beberapa cirri bagi dakwah fi‟ah diantaranya 

yaitu: mad’u berupa kelompok kecil, dapat berlangsung secara tatap muka dan 

dialogis, kelompok mad‟u akan bermacam-macam tergantung pada moment 

bentuk penyelenggaraan kegiatan, media, metode, dan tujuan dakwah berdasarkan 

pertimbangan bentuk penyelenggaraan kegiatan.
49

 

d. Dakwah Hizbiyah (Jamaah). 

Dakwah hizbiyah adalah proses dakwah yang dilakukan oleh da`i yang 

mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah 

tertentu, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang lain diluar anggota suatu 

organisasi tersebut. Term Hizbiyah diadopsi dari Q.S al-Maidah (5) ayat 56. 

Termasuk dakwah hizbiyah diantaranya dakwah yang berlangsung pada kalangan 

organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain.Dakwah hizbiyah dipahami 

juga sebagai upaya dakwah melalui organisasi atau lembaga keislaman, dalam 

pemahaman ini dakwah hizbiyah merupakan upaya yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam upaya mengarahkan mad‟u pada perubahan kondisi yang 

lebih baik sesuai dengan syariat Islam.
50

 

e. Dakwah Ummah 

Dakwah ummah adalah proses dakwah yang dilaksanakan pada mad’u 

yang bersifat massa (masyarakat umum). Dakwah ini dapat berlangsung secara 
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tatap muka dan biasanya monologis, seperti ceramah umum (tabligh akbar), atau 

tidak tatap muka seperti menggunakan media massa (baik media cetak atau 

elektronik), contoh berdakwah melalui tulisan atau penayangan ditelevisi, berupa 

kaset, VCD, DVD, Film, Internet dan lain-lain.
51

 

f. Dakwah Syu’ubiyah Qalbiyah (Dakwah Antar Suku, Budaya Dan 

Bangsa) 

Dakwah syu’ubiyah qabailiyah adalah proses dakwah yang berlangsung 

dalam konteks antar bangsa, suku atau antar budaya (da`i dan mad‟u yang berbeda 

suku dan budaya dalam kesatuan bangsa atau berbeda bangsa).
52

 Amrullah Ahmad 

sebagaimana dikutip oleh Acep Aripudin bahwa tujuan dakwah ini adalah untuk 

mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada 

dataran individual dan sosio-kultural (budaya) dalam rangka terwujudnya ajaran 

Islam dalam semua segi kehidupan.
53

 Konteks-konteks dakwah di atas dapat 

dipetakan dalam gambar berikut: 

 

                Kategori 

 

Konteks 

Interaksi Kategori Macam Inti 

Bentuk Dakwah Da`i Mad‟u 

1. Da’wah  

Nafsiya 

Diri sendiri Diri sendiri Irsyad  

2. Da’wah 

Fardiyah 

Seorang Seorang, dua 

orang, dan 

Irsyad, Tadbir, Tamkin / 

Tathwir 
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tiga orang 

3. Da’wah 

Fi’ah 

Qalilah 

Seorang Kelompok 

kecil 

Irsyad, Tadbir, Tamkin / 

Tathwir 

4. Da’wah  

Jama’ah atau 

Hizbiyah 

Seorang 

Kelompok 

Kelompok / 

jama‟ah 

organisasi 

Islam 

Irsyad, Tabliqh, Tadbir, 

dan Tamkin / Tathwir 

5. Da’wah Ummah Seorang Khalayak, 

public 

Tabliqh 

6. Da’wah 

Syu’ubiyyah-

Qabailiyyah 

Seorang 

kelompok 

Sama dengan 

nomor 

2,3,4,5, dan 6 

Jika da`idan mad’unya 

berbeda budaya, 

Irsyad,Tadbir, Tamkin / 

Tathwir 

 

Konteks dakwah di atas akan sangat mempengaruhi terhadap pemilihan 

metode dan media yang digunakan. Jika dihubungkan dengan bentuk kegiatan 

dakwah akan erat kaitannya dengan empat bentuk dakwah: tabliqh, irsyad, dan 

tathwir. Dakwah tabliqh meliputi konteks dakwah ummah dan syu’ubiyah 

qabailiyah, sedangkan Irsyad meliputi konteks nafsiyah, fardiyah, dan fi’ah, 

Hizbiyah, yang juga bisa berkarakter syu’ubiyah qabailiyah.Tadbir meliputi 

konteks fardiyah, fi’ah, hizbiyah, syu’ubiyah qailiyah. Tathwir meliputi fardiyah 

fi’ah qalilah, hizbiyah dan syu’ubiyah qabailiyah.
54

 

Selanjutnya, sebagai pengembangan dakwah dalam bentuk teoritis 

berdasarkan pada bentuk dan konteks dakwah sebagaimana dijelaskan di atas 
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maka kajian ilmu dakwah bekerja dan berfungsi: untuk melakukan: (1) deskripsi 

atau penjelasan secara sistematis mengenai berbagai fenomena yang berkembang 

berkaitan dengan proses dakwah; (2) prediksi (perkiraan) mengenai suatu 

fenomena berkaitan dengan proses kegiatan dakwah; (3) kontrol (pengendalian) 

suatu fenomena yang berkaitan dengan proses kegiatan dakwah dengan harapan 

agar fenomena itu dapat terjadi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan (4) 

development (pengembangan) suatu fenomena atau keadaan kepada keadaan yang 

sesuai dengan tujuan kegiatan dakwah.
55

 

Kemudian dakwah sebagai ilmu itu sendiri diharapkan mampu 

memberikan penjelasan berbagai fenomena yang berkaitan dengan kegiatan 

dakwah dan kegiatan ilmu dakwah, sehingga pengembangan dan pelaksanaan 

dakwah dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta mampu mengembangkan 

teori-teori dakwah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi secara 

objektif-proposional.
56

 

B. Bimbingan Rohani Islam  dan  Motivasi Kesembuhan Pasien. 

1. Tinjauan Umum Bimbingan Rohani Islam 

a. Pengertian Bimbingan Rohani Islam 

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 

“Guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai 

arti“menunjukkan”, membimbing, menuntun, ataupun membantu.” Sesuai dengan 
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istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan 

atau tuntunan.
57

 

Menurut Rochman Natawidjaja, sebagaimana dikutip Dewa Ketut Sukardi 

mengatakan bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian 

bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya 

individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup 

mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengantuntunan 

dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada 

umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya 

dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat 

pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri 

secara optimal sebagai makhluk sosial.
58

 

Sedangkan, rohani berasal dari kata “ruh” yang berarti  1). sesuatu (unsur) 

yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup 

(kehidupan); nyawa: jika sudah berpisah dari badan, berakhirlah kehidupan 

seseorang. 2). Makhluk hidup  yang tidak berjasad, tetapi berfikiran dan 

berperasaan malaikat, jin, setan, dsb). Semangat, spirit, kedamaian bagi seluruh 

warga sesuai dengan Islam.
59

 

Pembahasan tentang ruh dibagi menjadi dua bagian: Pertama, ruh yang 

berhubungan dengan zatnya sendiri.  Kedua, ruh yang berhubungan dengan badan 

jasmani. Ruh yang pertama disebut dengan  al-munazzalah, sedang yang kedua 

disebut dengan  al-gharizah  atau disebut dengan nafsaniah.  Ruh  al-munazzalah  

berkaitan dengan esensi asli ruh yang diturunkan atau diberikan secara langsung 
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dari Allah SWT kepada manusia. Ruh ini esensinya tidak berubah, sebab jika 

berubah berarti berubah pula eksistensi manusia. Ruh ini diciptakan di alam ruh 

(alam al-arwah) atau di alam perjanjian (alam al-mitsaq aw alam al-ahd). Karena 

itu, munazzalat ada sebelum tubuh manusia ada, sehingga sifatnya sangat ghaib 

yang adanya hanya diketahui melalui informasi wahyu. Sedangkan  al-gharizah 

atau disebut dengan nafsaniah, pada substansi nafs ini, komponen jasad dan ruh 

bergabung. Semua potensi yang terdapat pada  nafs bersifat potensial, tetapi dapat 

aktual jika manusia mengupayakan. Setiap komponen yang ada memiliki daya-

daya laten yang dapat menggerakan tingkah laku manusia. Aktualisasi  nafs  

membentuk keperibadian, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal.
60

 

Sedangkan kata Islam sendiri merujuk kepada sebuah ajaran agama yang 

disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, Islam sendiri secara harfiah bermakna 

jalan yang selamat. Islam memiliki ajaran yang kompleks, dalam bidang dakwah 

merupakan salah satunya, dengan metode yang telah dijelaskan dalam al-Quran 

dan dilakukan oleh pengembang dakwah islamiyah. Sehingga secara keseluruhan 

bimbingan rohani islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang 

dilakukan secara berkesinambungan untuk menjadikan rohaniyah seseorang 

menjadi lebih baik dengan menggunakan cara-cara (metode) yang dietapkan oleh 

Islam. 

b. Bentuk dan Metode Bimbingan Rohani Islam 

Bentuk-bentuk Bimbingan antara lain : 1. Layanan orientasi, 2. Layanan 

informasi, 3. Layanan penempatan dan penyaluran, 4. Layanan Bimbingan 
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Belajar, 5.  Layanan Konseling Perseorangan, 6.  Layanan Bimbingan Kelompok , 

7.  Layanan Konseling Kelompok.
61

 

Adapun bentuk-bentuk Bimbingan Islam antara lain: 

1. Bimbingan dan penyuluhan jabatan (Vocational). Bentuk ini berkenaan 

dengan masalah jabatan atau kekayaan yang perlu dipilih oleh individu, 

sesuai dengan kemampuan dan bakat-bakat masing-masing untuk masa 

sekarang maupun masa mendatang. 

2. Bimbingan Penyuluhan Bidang Pendidikan (Sducational Guidance dan 

Counseling) Bentuk bimbingan Islam ini menyangkut tentang tentang 

pengambilan keputusan mengenai lapangan studi yang akan dipilih, yang 

berkaitan dengan kurikulum di sekolah dan perguruan Tinggi, serta 

fasilitas pendidikan lainnya. 

3. Bimbingan dan Penyuluhan Keagamaan (Religius Counseling). Bentuk 

bimbingan ini diberikan seseorang yang bersifat keagamaan, seperti 

melalui keimanan (keyakinan) menurut Islam, yang bertujuan membantu 

memecahkan problematika terbimbing dalam bidang keagamaan. 

Bimbingan ini bersifat keagamaan, sebab menggunakan metode 

pendekatan keagamaan dalam memberikan bimbingan rohaninya.
62

 

Sedangkan metode bimbingan rohani Islam, Menurut H.M.Arifin adalah: 
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a) Wawancara, salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat di 

jadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan klien 

pada saat tertentu yang memerlukan bantuan. 

b) Metode Group Guidance (bimbingan secara berkelompok), yakni cara 

pengngkapan jiwa/batin oeh klien serta pembinaannya melalui kegiatan 

kelompok seperti ceramah, diskusi, seminar,simposium, atau dinamika 

kelompok (group dynamics), dan sebagainyac.   

c) Metode Non Direktif (cara yang tidak mengarahkan), metode ini mempunyai 

dua macam yakni : 

1) Client Centered, yaitu cara pengungkapan tekanan batin yang dirasakan 

menjadi penghambat klien dengan sistem pancingan yang berupa satu 

dua pertanyaan yang terarah.  

2) Metode edukatif, yaitu cara pengungkapan tekanan perasaan yang 

menghambat perkembangan belajar dengan mengorek sampai tuntas 

perasaan/sumber perasaan yang menyebabkan hambatan dan 

ketegangan.
63

 

d) Metode Psikoanalisa (penganalisaan jiwa), metode ini untuk memperoleh 

data-data tentang jiwa tertekan bagi penyembuhan jiwa klien tersebut. 

e) Metode Direktif (metode yang bersifat mengarahkan), metode ini bersifat 

mengarahkan kepada klien untuk berusaha mengatasi kesulitan (problema) 

yang dihadapi. Pengarahan yang diberikan kepada klien ialah dengan 

memberikan secara langsung jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang 

menjadi sebab kesulitan yang dihadapi/dialami klien. 
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f) Metode lainnya, seperti metode sosiometri yaitu suatu cara yang 

dipergunakan untuk mengetahui kedudukan klien dalam kelompok.
64

 

c. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Rohani Islam 

Secara umum tujuan dan fungsi bimbingan rohani Islam untuk 

memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan (kuratif/treatment), yakni 

melalui pendekatan (taqarrub) dan selalu ingat (dzikir) kepada Allah serta 

melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, karena penyakit 

(problem) yang dirasakan dalam kehidupan disebabkan tidak harmonisnya 

hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk itu, penyembuhannya ialah dengan cara 

menghadapkan diri dan mengaktifkan hubungan dengan Tuhan.  

Konteks penyembuhan pasien, pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang 

dilakukan di Rumah Sakit itu bertujuan agar bisa  menunjang kesembuhan pasien 

dikelola dan ditangani oleh petugas rohani, yaitu dengan memberikan bimbingan 

kepada pasien, keluarga pasien dan semua karyawan Rumah Sakit. Dalam hal ini 

petugas rohani berusaha meringankan penderitaan pasien secara kejiwaan dengan 

keimanan dan ajaran keagamaan yang ditanamkan.
65

 

Bimbingan  Rohani Islam ini lebih menekankan kapada pasien atau 

seseorang agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Agar jiwa menjadi 

tenang dan tentram tanpa beban yang bersemayam dalam hati seseorang yang bisa 

mengakibatkan penyakit psikosomatis.Terdapat tuntunan do‟a dan dzikir bagi 

pasien sebagai pemenuhan nutrisi ruhani. Dari Mahmud bin Labid ra.  
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Sesungguhnya Nabi saw. bersabda, “Ada dua yang dibenci oleh anak keturunan 

Adam (manusia): 1) Kematian, padahal kematian itu lebih baik baginya daripada 

fitnah 2) Manusia menbenci sedikit harta, itu lebih ringan hisabnya (pada hari 

kiamat)”. (HR. Ahmad-majma‟uz Zawaa‟id).
66

 

Tujuan bimbingan rohani Islam Tujuan bimbingan rohani Islam yakni 

menuntun seseorang dalam membantu mengatasi problematika kehidupan yang 

dihadapi dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Menurut Aunur 

Rohim Faqih tujuan bimbingan rohani Islam adalah membantu individu agar  

memiliki sikap, kesadaran, pemahaman,atau perilaku sebagai berikut: 

a.  Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah 
b.  Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya sebagai khalifah 
c. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan  

kekurangan) secara sehat 
d. Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama 

dengan sebaik-baiknya 
e.  Memahami masalah dan menghadapi secara wajar, tabah, dan sabar 
f.   Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah stres 
g.  Mampu mengubah persepsi atau minat 
h.  Mampu mengambil hikmah dari musibah atau masalah yang dialami 
i. Mampu mengontrol emosi dan meredamnya dengan melakukan 

introspeksi.
67

 
 

Sedangkan rohani dari kata bahasa Arab  روحانى yang mempunyai arti 

“mental” sedangkan Bimbingan Islam menurut Musnamar adalah:“Pemberian 

bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah swt, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat”.
68

 Berdasarkan pada 

dua pengertian di atas maka yang dimaksud Bimbingan Rohani Islam adalah 
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sebagai pemberian bantuan terhadap individu sehingga jiwa atau mental individu 

tersebut mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga 

dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
69

 

Bimbingan Rohani Islam memfokuskan pembahasannya pada pengalaman 

hidup dalam hubungannya dengan Allah swt.atau dengan kata lain kehidupan 

religius yang lebih diperhatikan.Selain itu, bimbingan rohani Islam juga 

membicarakan tentang kehidupan pribadi pada masalah hidup dan bagaimana 

mengubah sikap untuk membuka diri kepada hubungan yang bersifat personal 

dengan Allah SWT. Dengan cara itulah dapat dicari penyembuhan, penjelasan dan 

arah hidup. Lebih jelasnya lagi dapat dikatakan bahwa “Allah SWT.bersama 

manusia” merupakan titik pusat dalam bimbingan rohani Islam. 

d. Hubungan Bimbingan Rohani Islam dengan Kesembuhan Pasien 

Berbicara mengenai peran bimbingan rohani Islam dalam memelihara 

kesabaran pasien disini adalah seberapa jauh bimbingan rohani Islam dapat 

berperan dalam memelihara kesabaran pasien ketika menghadapi sakit yang 

dideritanya. Sebagaimana menurut Dzunun al- Misri dalam bukunya Al- Jauziah 

yang dikutip Ibn Al-Qoyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pengertian kesabaran 

adalah usaha untuk menjauhi segala larangan Allah, tenang dalam menghadapi 

segala macam ujian dan menerima segala macam cobaan dengan tenang dan 

tabah, atau sabar adalah suasana batin seseorang ketika sakit ia mampu 

menghadapinya dengan tenang, tabah, tidak mengeluh dan tidak putus asa.
70

 

Hakikat dari kesabaran adalah akhlak yang tertinggi diantara sekian banyak 
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akhlak yang dimiliki oleh manusia, yaitu sebuah akhlak yang berusaha untuk 

menghalangi seseorang melakukan tindakan tidak terpuji. 

Menurut Daradjat kecemasan adalah suatu keadaan emosi yang sedang 

mengalami tekanan perasaan (frustasi) atau pertentangan batin. Seseorang ketika 

mengalami kecemasan karena perasaan maka perasaan itu akan muncul melalui 

berbagai bentuk emosi yang disadari dan yang tidak disadari. Segi yang disadari 

dari cemas tampak dalam segi seperti rasa takut, terkejut, ngeri, rasa lemah, rasa 

berdosa, rasa terancam dan sebagainya. Segi yang tidak disadari dari cemas 

tampak dalam individu yang merasakan takut tanpa mengetahui faktor-faktor 

pendorongnya pada keadaan itu.
71

  

Menurut Tohari Musnamar, bahwa manusia sesuai dengan hakekatnya 

diciptakan dalam keadaan terbaik, termulia dan tersempurna dibandingkan dengan 

mahluk lainnya, selain itu manusia memiliki hawa nafsu dan perangrai atau sifat 

tabiat buruk, karena itu manusia dapat terjerumus ke dalam lembah kenistaan, 

kesengsaraan dan kehinaan dengan kata lain manusia bisa bahagia hidupnya di 

dunia maupun di akhirat dan juga bisa sebaliknya sengsara atau tersiksa.
72

 

Dua teori di atas menjelaskan bahwa sifat manusia itu sangat beragam ada 

yang menjalankan roda kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah ada juga yang 

menyimpang dari ketentuan Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan 

sempurna, tetapi mereka lebih menuruti hawa nafsu, lemah, membantah, mudah 

putus asa serta hilang kesabaran yang akhirnya dapat terjerumus ke dalam lembah 

kenistaan.  Dengan menyadari akan eksistensinya sebagai mahluk ciptaan Allah, 

maka seharusnya orang yang sedang mengalami sakit baik fisik maupun psikisnya 
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atau menderita kedua-duanya maka, perlu dipupuk dengan akidah, ibadah, akhlak 

dan pemberian motivasi untuk hidup. Terutama pada pasien yang lemah akan 

imannya, untuk itu sangat diperlukan adanya pelayanan khusus bagi pasien, 

khususnya pasien rawat inap, mereka akan mudah mengalami kegoncangan 

jiwanya, karena pasien tidak hanya memikirkan kondisi sakitnya akan tetapi 

banyak persoalan lain seperti keadaan ekonomi, keluarga, pekerjaan dan lain lain. 

Kegoncangan jiwa dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin 

kompleks ini dapat menyebabkan gangguan fisik yang sering dikenal dengan 

psikosomatik yaitu adanya gangguan jiwa yang disebabkan karena ketegangan 

emosional. Untuk itu pasien bukan hanya membutuhkan pengobatan secara medis 

saja akan tetapi pasien sangat membutuhkan adanya pengobatan secara spiritual. 

Yang mana dapat direalisasikan melalui bimbingan rohani Islam dengan 

menggunakan pendekatan psikologis dan teologis yaitu dengan mengetahui 

keadaan psikis dan keadaan keberagamaan pasien, sehingga akan mempermudah 

dalam pemberian bimbingan. Sebagai mana bimbingan rohani Islam diharapkan 

bisa berhasil menyadarkan pasien dan agar dalam dirinya tertanam nilai- nilai 

keberagamaan serta mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah 

SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Tujuan bimbingan rohani Islam adalah membantu pasien mengatasi 

masalah psikis, sosial, dan spiritual, pembimbing rohani harus memperkuat psikis 

pasien yang mana dapat menimbulkan rasa optimis dan selalu sabar dalam 

menghadapi  cobaan dari Allah SWT yang pada akhirnya akan membantu proses 

penyembuhan. Serta menjauhkan pasien dari perilaku syirik dan su‟udzon, selain 

itu bimbingan rohani juga harus diberikan kepada keluarga pasien, agar keluarga 

pasien bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi keluarganya yang sedang sakit 
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terutama yang dalam keadaan sakarotul maut dan mau melepaskan kepergian 

keluarga yang dicintainya dengan cara yang ma‟ruf sesuai dengan tuntunan 

agama. Atas dasar penjelasan di atas maka peran bimbingan rohani Islam 

merupakan aspek dinamis kedudukan atau fungsi bimbingan rohani Islam dalam 

memelihara kesabaran pasien. Apabila bimbingan rohani yang disampaikan sesuai 

dengan fungsinya, maka proses penyampaian bimbingan rohani sudah sesuai 

dengan peranannya.
73

 

Selain untuk memotivasi kesembuhan dan memelihara kesabaran pasien, 

tujuan rumah sakit Islam memberikan santunan keagamaan yang berupa 

pemberian bimbingan rohani merupakan salah satu upaya dakwah yang 

direalisasikan di rumah sakit yang mana dilakukan oleh petugas rohani, karena 

obyek dakwah meliputi segala bidang kehidupan manusia, sedang bentuk dakwah 

pun tidak membatasi dengan lisan atau tulisan saja akan tetapi juga amal yang 

nyata yang dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari- hari. Dalam mengukur 

seberapa jauh bimbingan rohani Islam berperan dalam memelihara kesabaran 

pasien, penulis berangkat dari Atsar (efek dakwah) yaitu adanya umpan balik atau 

respon dari Da’i kepada Mad’u. Dalam hal ini petugas rohani sebagai Da’i 

sedangkan pasien sebagai Mad’u. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mencapai tujuan dakwah 

maka kegiatan dakwah selalu diarahkan untuk mempengaruhi tiga aspek 

perubahan yaitu, pengetahuan, sikap dan perilaku. Apabila pasien bisa menerima, 

menanggapi, merasakan dan menjalankan apa yang disampaikan oleh juru dakwah 

yang dalam hal ini adalah petugas rohani, maka proses pemberian bimbingan 

rohani sudah bisa dikatakan efektif karena adanya penyesuaian antara input dan 
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output, dengan kata lain penyampaian bimbingan rohani kepada pasien sudah 

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan ini bimbingan rohani yang 

diberikan kepada pasien diharapkan dapat memelihara kesabarannya ketika sakit. 

Dengan adanya santunan keagamaan dan upaya dakwah oleh petugas rohani 

diharapkan jiwa pasien akan tertanam perasaan damai dan tentram.
74

 

Akan tetapi jika dakwah melalui bimbingan rohani tidak berhasil 

menyentuh ketiga aspek di atas yaitu pengetahuan, sikap dan perilakunya dalam 

artian bimbingan rohani yang diberikan tidak sesuai dengan fungsinya, maka perlu 

diadakan evaluasi terhadap berbagai unsur baik dari Dai (petugas rohani), mad’u 

(pasien dan keluarganya), materi, metode atau unsur lain yang menyebabkan 

kegagalan atau kurang berhasilnya kegiatan dakwah. Ini menunjukkan bahwa 

penyampaian bimbingan rohani tidak sesuai dengan peranannya. 

Dalam bimbingan rohani Islam diperlukan sebuah dasar, karena dasar 

merupakan titik pijak dalam melangkah pada suatu tujuan. Bimbingan rohani 

Islam dilakukan oleh manusia dan kepada manusia. Oleh karena itu al- Qur‟an dan 

Hadist menganjurkan pada manusia agar memberikan bimbingan dan nasehat 

dengan wajar. Kedua hal tersebut merupakan sumber segala sumber pedoman 

hidup umatIslam sebagai landasan ideal dan konseptual bimbingan rohani Islam. 

Selain dari al-Qur‟an dan Hadist, pembimbing Rohani Islam harus memiliki 

kredibilitas komunikasi yang harmonis agar selama memberikan bimbingan 

Rohani Islam itu bisa terjalin hubungan kekeluargaan, sehingga meteri apa yang 

disampaikan dari Pembimbing Rohani Islam itu bisa berpengaruh positif baik dari 

pasien maupun keluarga pasien. 

2. Tinjauan tentang Motivasi Kesembuhan Pasien Rumah Sakit 

a. Pengertian Motivasi 
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Motivasi (motivation) adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, 

dan daya yang sejenis yang mengarahkan perilaku. Motivasi juga diartikan satu 

variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di 

dalam organisme, yang menbangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan 

menyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran. Dalam diri seseorang, motivasi 

berfungsi sebagai pendorong kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah, 

dan menyeleksi tingkah laku. Kemampuan adalah tenaga, kapasitas atau 

kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan, yang dihasilkan dari bawaan 

sejak lahir atau merupakan hasil dari pengalaman. Usaha adalah penyelesaian 

suatu tugas untuk mencapai keinginan. Sedang keinginan adalah suatu tugas untuk 

mencapai keinginan. Sedang keinginan satu harapan, kemauan, atau dorongan 

untuk mencapai sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu perangsang yang 

tidak menyenangkan.
75

 

Winkel menyatakan sebagaimana dikutip, Abdul. Mujib dan Jusuf 

Mudzakir mengatakan bahwa motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif 

pada saat tertentu. Sedangkan maksud dari motif adalah daya pergerakan dalam 

diri seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan 

tertentu. Sementara menurut Sarlinto Wirawan Sarsono yang dikutip Abdul Mujib 

dan Jusuf Mudzakir mengatakan bahwa motif berarti rangsangan, dorongan atau 

pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku. Sedangkan motivasi merupakan 

istilah yang lebih umum, yang menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk 

di dalamnya situasi yang mendorong timbulnya tindakan atau tingkah laku 

individu.
76

 Pengertian tersebut mengambarkan bahwa motif tidak sebatas pada 
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pelaksanaan perilaku, tetapi juga berkenaan dengan keadaan organisme yang 

menerangkan mengapa tingkah laku terarah kepada suatu tujuan tertentu.  

Seberapapun perbedaan para ahli dalam mendefenisikan motivasi, namun 

dapat dipahami bahwa motivasi merupakan akumulasi daya dan kekuatan yang 

ada dalam diri seseorang untuk mendorong, merangsang, mengerakkan, 

membangkitkan dan memberi harapan pada tingkah laku. Motivasi menjadi 

pengarah dan pembimbing tujuan hidup seseorang, sehingga ia mampu mengatasi 

inferioritas yang benar-benar dirasakan dan mencapai superioritas yang lebih baik. 

Makin tinggi motivasi hidup seseorang maka makin tinggi pula intensitas tingkah 

lakunya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
77

 

b. Fungsi Motivasi Kesembuhan 

Motivasi merupakan sumber kekuatan dalam setiap diri individu yang 

memunculkan aktivitas.
78

 Motivasi tumbuh dengan beberapa fungsi, yaitu:  

1) pendorong manusia untuk berbuat, yaitu motivasi dijadikan motor 

penggerak dalam melakukan suatu hal.  

2) penentu arah perbuatan, yaitu kearah tercapainya tujuan. Dengan 

demikian, motivasi dapat dijadikan sebagai arah dan perbuatan yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan.  

3) penyeleksi perbuatan, yaitu motivasi menjadi penentu perbuatan yang 

perlu dilakukan, dan menyisihkan perbuatanperbuatan tidak dibutuhkan 

demi tercapainya tujuan.  

4) pendorong usaha. Seseorang yang menyadari adanya motivasi, besar 

kemungkinan mencapai tujuan. Sebagai contoh ketika seorang pasien 
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kanker mempunyai motivasi hidup tinggi, maka besar kemungkinan pasien 

tersebut mampu hidup lebih lama, bahkan dengan motivasi tersebut 

mampu membunuh sel-sel kanker dalam tubuhnya.
79

 

c. Jenis Motivasi Kesembuhan 

Motivasi diartikan sebagai usaha menyediakan kondisi tertentu sehingga 

individu mau dan ingin melakukan sesuatu, yaitu keberlangsungan hidup yang 

lebih bermakna.
80

 Motivasi sesuai jenisnya dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang, diantaranya:  

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya Motivasi berdasarkan 

pembentukannya terdapat dua jenis, yaitu motivasi bawaan dan motivasi 

dapat dipelajari. Motivasi bawaan merupakan motivasi dibawa sejak 

lahir, misalnya 21 dorongan untuk makan, minum, bekerja dan 

sebagainya. Motivasi bawaan diisyaratkan secara biologi. Motivasi yang 

dapat dipelajari diisyaratkan secara sosial. Manusia tidak dapat hidup 

sendiri, melainkan hidup dalam lingkungan sosial sehingga manusia 

perlu mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan hubungan antar 

sesama manusia, misalnya dorongan untuk mengajarkan sesuatu di 

masyarakat.
81

 

2) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik Motivasi intrinsik adalah motivasi aktif 

dan fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu 

mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh 

seseorang suka membaca, hal ini dilakukan karena keinginannya sendiri 
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bukan disuruh atau didorong orang lain untuk melakukannya. Motivasi 

ekstrinsik merupakan motivasi yang aktif dan fungsinya karena adanya 

rangsangan dari luar. Sebagai contoh belajar, seseorang melakukan 

kegiatan belajar karena beberapa hal, salah satunya adalah untuk 

mendapatkan nilai yang baik.
82

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam sebauh penelitian merupakan alur pikir yang 

logis yang akan dilakukan oleh calon peneliti yang dibuat dalam bentuk diagram 

atau pola. Tujuan dari kerangka konseptual untuk menjelaskan secara garis besar 

pola substansi penelitian yang akan di teliti. Kerangka konseptual dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan memprestasikan suatu 

himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep atau 

variabel tersebut. 

Rancangan penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada 

khalayak tentang bimbingan rohani Islam, secara komprehensif dan aktivitas 

pelaksanaannya  pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

Untuk mencapai maksud tersebut, calon peneliti berangkat  dari sudut pandang 

normatif, teoretis, dan empiris, sebagaimana telah dijabarkan pada bagian latar 

belakang masalah. Selanjutnya, pokok masalah dari rancangan penelitian ini akan 

di jawab melalui dua subbagian, yakni:  

1) pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar; dan  

2) metode dakwah fardiyah dalam bimbingan rohani Islam untuk motivasi 

kesembuhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.  
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Kedua sub bagian tersebut akan bermuara pada tawaran alternatif Metode 

Dakwah Fardiyah dalam bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. secara detail, kerangka konsepetual tersebut disajikan melalui matriks 

berikut: 

Tabel 1.1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2017 

Dakwah Fardiyah 
 

Bimbingan Rohani Islam Untuk Motivasi Kesembuhan 
Pasien Rawat Inap  di Rumah Sakit Ibnu Sina 
Makassar (Suatu Tinjauan Dakwah Fardiyah) 

Metode Dakwah Fardiyah 
dalam Bimbingan Rohani Islam 

untuk motivasi Kesembuhan 
Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar 

Pelaksanaan Bimbingan Rohani 
Islam Untuk Motivasi 

Kesembuhan Pasien Rawat Inap 
di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar 

LandasanNormatif 
Al-Qur‟an dan Hadis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Tesis ini yakni 

penelitian kualitatif, yaitu mengkaji objek dan mengungkapkan fakta yang  ada 

secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat 

unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya 

mendiskripsikannya. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan 

masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen 

diperlukan pendalaman lebih lanjut. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan komunikasi 

interpersonal. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang amati.
1
 

Penelitian ini merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan 

batasan terperinci, penelusuran data yang mendalam dan menyertakan berbagai 

sumber informasi. Olehnya, penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan 

kejadian yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas individu atau 

organisasi.
2
 Menurut Lexi J.Moleong, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistic serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
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konteks khusus yang dialamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
3
 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian berada di rumah Sakit Ibnu Sina Makassar yang 

terletak di jalan Jendral Urip Sumiharjo Km.5 Kota Makassar Provinsi  Sulawesi 

Selatan. Penetapan lokasi dan objek  penelitian ini didasarkan  pada pertimbangan, 

antara lain : 

a. Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar Mudah dijangkau oleh peneliti sehingga 

tidak menyulitkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

b. Lokasi dan objek Penelitian dianggap sangat representatif terhadap judul yang 

ingin diteliti karena objek yang dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru 

bagi peneliti dalam menambah pengalaman peneliti. 

c. Bahwa ada beberapa rumah sakit Islam yang ada di kota Makassar, tetapi 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, sebagai pemberi pelayanan kesehatan 

untuk  masyarakat juga ditujukan untuk menjadi rumah sakit pendidikan bagi 

Fakultas Kedokteran UMI yang  telah   berdiri  sejak tahun 1992, selain itu 

juga Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, memiliki program bimbingan rohani 

islam bagi pasien rawat inap, dalam memotivasi kesembuhan pasien. Kegiatan 

dakwahnya lebih berorientasi pada pasien rawat inap, dengan melakukan 

bimbingan rohani dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar.Hal ini sangat menarik untuk di teliti 

Bagaimana Bimbingan Rohani Islam Terhadap Motivasi Kesembuhan Pasien 

Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Komunikasi. Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang 

digunakan dalam proses penelitian dakwah.
4
 Pendekatan ini digunakan 

untuk menetapkan perumusan bagaimana terbentuknya suatu sistem dalam 

suatu komunikasi. Karena dengan sistem ini dapat menetapkan sejumlah 

element yang harus ada dalam komunikasi. Tiap-tiap element komunikasi 

dianalisis secara konsepsional, sehingga suatu konsep yang memberi 

petunjuk terciptanya komunikasi yang komunikatif. Pendekatan 

komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi 

interpersonal atau antara individu. 

2. Pendekatan psikologis, melalui pendekatan ini analisis terhadap pasien 

rawat inap akan menelusuri tingkat psikis seseorang yang dipengaruhi oleh 

unsur usia dan kejiwaannya dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-

nilai atau ajaran agama yang dipahaminya.
5
 

C. Sumber Data 

Adapun data pada proposal ini masih bersifat sementara, dan akan 

dikembang setelah penelitian dilapangan. dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data:  

1. Data primer adalah data yang didapatkan hasil observasi dan hasil 

wawancara dengan informan.  

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada jika diperlukan 

dalam penelitian ini. 

 

                                                             
4
 Muhtadi, Asep Saeful dan Abdul Djaliel Maman. “Metodologi Penelitian Dakwah”, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 112 

5
Abuddin Nata, “Metode Studi Islam”, Cet. IV; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 

h. 50. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra sebagai alat bantu dan selain pancaindra lainnya. Observasi juga 

merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 

hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya
6
.Dalam 

metode observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di 

lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati setiap proses kegiatan 

bimbingan rohani Islam terhadap motivasi kesembuhan yang di lakukan di Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar.  

Baik itu berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya 

dan orang yang melaksanakan. Hal ini bertujuan memberi arah bagi peneliti dalam 

hal pengumpulan data. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Narbuko, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencari secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
7
Dengan 

demikian pelaksanaanpenelitian diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih 

tertib dan terarah. 

 

                                                             
6
Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif”,   Cet. II (Jakarta: Kencana Pernada Media 

Group, 2008), h .115. 

7
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Cet, IV; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2002), h. 70. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dicatat 

atau direkam dengan alat perekam
8
. Dalam penelitian ini, ada beberapa jenis 

dengan jumlah tertentu yang di wawancara yakni: Petugas bimbingan rohani 

Islam sebanyak 2 orang, Perawat medis sebanyak 2 orang dan pasien sebanyak 10 

orang. 

Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif R dan D,mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

Peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut bahwa 

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

dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Bahwa 

interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
9
 

Wawancara, yaitu suatu metode dalam memperoleh data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan  dengan cara tanya jawab dan bertatap muka 

antara peneliti dan informan. Dengan menggunakan alat yang dinamakan 

pedoman wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara 

langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti,  yang selanjutnya di 

tuangkan dalam bentuk transkip dari hasil wawancara yang dilakukan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

                                                             
8

Irwan Soehartono, “Metode Penelitian Sosial”, Cet.VII, (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 68. 

9
Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif “, (Bandung: Alpabeta, 2009), 

h. 138. 
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menunjukan suatu fakta yang telah berlangsung, agar memperjelas dari mana data 

itu didapatkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap kualitas data hasil 

penelitian yaitu: kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian yang utama adalah peneliti itu 

sendiri (human instrument).
10

 Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga 

harus divalidasi, seberapa jauh kesiapan peneliti untuk terjun ke lapangan.
11

 

Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi pemahaman 

metode yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan peneliti memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun 

logistiknya. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri. Peneliti 

sebagai human instrument  berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Adapun 

instrument pendukung adalah: 

1. Panduan Observasi dalam hal pedoman dalam mengamati proses 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk motivasi kesembuhan pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar; 

2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. 

3. Form dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung 

dokumen-dokumen putusan, arsip, serta foto-foto dalam proses 

wawancara, observasi dan pengamatan dokumen amar putusan; 

                                                             
10

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.59. 

11
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h.59. 



64 
 

4. Segala alat yang digunakan dalam mendukung proses observasi, 

dokumentasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis deskriptif, 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni mengambarkan 

secara komprehensif tentang Bimbingan Rohani Islam Terhadap Motivasi 

Kesembuhan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Maka 

metode analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitik kualitatif yakni 

mendeskripsikan hasil temuan, dengan memakai teori-teori sebagai landasan, 

mengklasifikasikan dalam bentuk narasi, diolah menjadi ringkas dan sistematis 

dengan verifikatif menuju kesimpulan. 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah: 

1. Reduksi Data 

Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman  bahwa reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

tertentu di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang 

berorientasi kualitatif berlangsung.
12

 

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap 

penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data maksudnya adalah  menyajikan data yang telah direduksi 

dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran 

                                                             
12

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, “Analisis  Data Kualitatif, Buku Tentang 

Metode-Metode Baru”,  Cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16 
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terhadap data tersebut. Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman 

bahwa: 

“Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, 

kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.”
13

 

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan 

sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi data dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

a. Deduksi;analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Komparatif; analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan 

kesimpulan persamaan maupun perbedaan. 

G. Pengujian Keabsahan data 

Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong dalam buku Metodologi 

Penelitian Kualitatif, bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, 

                                                             
13

Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, “Analisis  Data Kualitatif, Buku Tentang 

Metode-Metode Baru”, h. 17. 
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kriteria dan paradigmanya sendiri.
14

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada sejumlah 

kriteria keabsahan data yang bisa digunakan yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). 

Untuk dapat mengetahui kriteria tersebut peneliti menempuh langkah-

langkah: 

1. Triangulasi, yaitu peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data berupa wawancara mendalam terstruktur kepada informan sampai 

diperoleh informasi atau data yang cukup untuk menarik kesimpulan 

observasi dan dokumentasi. 

2. Member Checks, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan interpretasi data 

yang ada. 

3. Peer axaminations, yaitu peneliti meminta bantuan kepada teman memberi 

komentar tehadap data dan temuan dalam perbaikan dan penyempurnaan 

bila dibutuhkan. 

Pada dasarnya semua penelitian ilmiah harus berbekal teori. Dalam 

penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori disini 

akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang di teliti, sebagai dasar untuk 

merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen 

penelitian. Oleh karena itu landasan-landasan teori dalam penelitian kualitatif 

harus sudah jelas teori apa yang akan di pakai.
15

 

                                                             
14

Lexy J. Moleong, “MetodologiPenelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 171. 

15
Sugiono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R Dan D”(Cet. XVIII; 

Bandung : PT. Alfabeta, 2013), h. 57. 
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BAB IV 

ANALISIS DAKWAH FARDIYAH PADA BIMBINGAN ROHANI ISLAM 

UNTUK MOTIVASI KESEMBUHAN PASIEN RAWAT INAP  

DI RUMAH SAKIT IBNU SINA MAKASSAR 

A. Profil Rumah Sakit Ibnu Sina UMI 

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Ibnu Sina UMI 

Rumah Sakit ”Ibnu Sina” UMI merupakan Rumah Sakit Umum Swasta, 

dahulu bernama Rumah Sakit  ”45” yang didirikan pada Tahun  1988 berdasarkan 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 6783/DK-

I/SK/TV.1/X/88, tanggal 05 Oktober 1988. Pada hari Senin 16 Juni 2003 telah 

dilakukan penyerahan kepemilikan  berdasarkan Akta jual beli No. 751 / PNK / JB / 

VII / 2003 dari Yayasan Andi Sose kepada Yayasan Wakaf UMI, yang ditanda 

tangani oleh Ketua Yayasan Andi Sose yaitu Bapak Dr.Hc. Andi Sose dan Ketua 

Yayasan Wakaf UMI Bapak Almarhum Prof.Dr. H. Abdurahman A. 

Basalamah,SE.MSi. Berdasarkan hak atas kepemilikan baru ini, maka nama Rumah 

Sakit ”45” oleh Yayasan Wakaf UMI diubah menjadi Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW-

UMI. 

Rumah Sakit “Ibnu Sina” YW- UMI dibangun diatas tanah 18.008 M2 dengan 

luas bangunan 12.025 M2, beralamat jalan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo Km5 

No.264 Makassar. Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Wakaf UMI kepada 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menerbitkan surat izin uji coba 

penyelenggaraan operasional Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW-UMI pada tanggal, 23 
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September 2003, No.6703A/DK-VI/PTS-TK/2/!X/2003, dan pada hari Senin, 

tanggal, 17 Mei 2004 Rumah Sakit ”Ibnu Sina”YW-UMI diresmikan oleh Gubernur 

Sulawesi Selatan Bapak H.M. Amin Syam, serta Rumah Sakit ”Ibnu Sina” UMI 

memperoleh Surat Izin penyelenggaraan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. YM. 02.04.3.5.4187, tanggal, 26 September 2005. 

Sebagaimana diketahui bahwa Universitas Muslim Indonesia(UMI) sejak 

tahun 1991 telah memiliki Fakultas Kedokteran dan telah menghasilkan Dokter 

umum, maka keberadaan Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW-UMI akan lebih menambah 

dan melengkapi sarana/fasilitas pendidikan kedokteran, terutama pendidikan klinik 

bagi calon dokter umum dan calon dokter ahli. Dengan demikian diharapkan bahwa 

luaran dokter Fakultas Kedokteran UMI pada masa mendatang akan lebih 

meningkatkan kualitas, keterampilan, dan akhlaq mulia serta memiliki integritas 

pengabdian yang tinggi bagi ummat Islam dan Masyarakat pada umumnya. 

2. Motto, Visi dan Misi serta Nilai : 

Motto : ” Melayani anda merupakan Ibadah dan Pengabdian Kami” 

Visi    :  ” Menjadi rumah sakit pendidikan dengan pelayanan yang Islami, 

Unggul dan terkemuka di Indonesia (To be a teaching hospital with 

Islamic, excellent and distinction medical services in Indonesia).” 

Penjelasan Visi 

 a.  Rumah Sakit Pendidikan : 
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1. Dalam rumah sakit berlangsung proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

2. Merupakan rumah sakit Pendidikan Fak. Kedokteran Univ. Muslim Indonesia 

dan istitusi pendidikan lainnya yang bekerjasama dengan Rumah Sakit 

”Ibnu Sina” YW-UMI 

b. Pelayanan yang Islami 

1. Memelihara Amanah dari Allah SWT, berarti memberikan pelayanan yang 

berbasis keikhlasan amaliah kepada seluruh ummat manusia sebagai 

pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. 

2. Memelihara hubungan baik antar sesama manusia (dokter, perawat, 

karyawan, pasien/keluarga  dan masyarakat) 

3. Memelihara hubungan baik dengan lingkungan (Kebersihan, ketertiban, 

keamanan dll) 

c.  Pelayanan yang Unggul  

1. Sesuai Standard dan dapat dipertanggung jawabkan  

2. Bermutu tinggi Profesional sesuai dengan etika kedokteran. 

3. Teradministrasi dengan baik 

4. Terus bertumbuh dan dikembangkan  

d. Terkemuka di Indonesia 

1. Keunggulan khusus. 

2. Ciri pelayanan yang khas 

3. Rumah Sakit Rujukan 
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4. Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

5. Pengembangan teknologi kedokteran 

Misi  : 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan unggul yang 

menjunjungtinggi moral dan etika (Misi pelayanan kesehatan). 

2. Melaksanakan dan mengembangkanpendidikan kedokterandanprofessional 

kesehatan lainnya ( Misi Pendidikan ). 

3. Melangsungkan Pelayanan dakwah dan bimbingan spiritual kepada penderita 

dan pengelola rumah sakit (Misi dakwah). 

4. Mengupayakan perolehan financial dari berbagai kegiatan rumah sakit 

( Misi-financial ) 

5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai ( Misi kesejahteraan ). 

Nilai :  

  1. Amanah ( Kepedulian, jujur, berdedikasi, dan bertanggungjawab ). 

  2. Profesional ( Kompentensi dan etika ). 

  3. Akhlaqul qarimah ( menjaga silaturrahim, saling membantu, menghargai, dan  

      kebersamaan )  

3. Sumber Daya Manusia. 

  Jumlah Seluruh personil dalam Rumah Sakit ”Ibnu Sina” YW- UMI, 

sebanyak 475 orang yang terdiri dari : 

1. Tenaga Medis : 

- Dokter Umum :   14 Orang 
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- Dokter Umum/MARS :     2 Orang 

- Dokter Spesialis : 124 Orang 

- SMF/KMF :   18 Orang 

- Dokter Gigi :     8 Orang 

2. Tenaga Keperawatan 198 Orang 

- Perawat : 175 Orang 

- Bidan :   23 Orang 

3. Tenaga Penunjang :   90 Orang 

4. Tenaga Administrasi :   34 Orang 

5. Tenaga Non Klinis :   96 Orang 

4.  Pelayanan  Yang Tersedia 

1. Rawat Jalan Terdiri Dari : 

a. Poliklinik Interna 

b. Poliklinik Bedah 

c. Poliklinik Anak  

d. Poliklinik Syaraf 

e. Poliklinik Obgyn 

f. Poliklinik THT 

g. Poliklinik Mata (Kerotometri, Tonometri, NCT, Slit Lamp, Phaco 

h. Poliklinik Jantung 

i. Poliklinik Gigi 

j. Poliklinik Kulit Kelamin 
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k. Ruang Tindakan 

l. Endoskopy 

m. Fisiotherapi 

2. Rawat Inap dengan 215 Tempat Tidur Terdiri Dari : 

a. Super Vip  =    2 TT 

b. Vip            =   17 TT 

c. Kelas I  = 117 TT 

d. Kelas II =   32 TT 

e. Kelas III =   37 TT 

f. Kamar Bersalin  

g. Kamar Bedah (5 Kamar Operasi) 

h. ICU + Ventilator 

i. IRD 24 Jam 

j. Perinatologi (Fasilitas CPAP, INKUBATOR) 

3. Fasilitas Penunjang         

A. Instalasi Laboratorium 

 Laboratorium Dasar 

 Kimia Klinik 

 Mikrobiologi 

B. Instalasi Radiologi 

 Foto X RAY 

 USG 4 Dimensi 
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 CT Scan 16 Slice 

C. Instalasi Farmasi 

D. Instalasi Gizi 

E. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) 

4. Bank Darah (BDRS) 

5. Loundry 

6. Kamar Jenazah  

7. Mesjid 

8. Kantin  

9. PDAM, SUMUR BOR, PLN GENZET 

5. Mitra Kerjasama 

 PT. PLN (Persero) Wilayah VII 

Makassar 

 JKN / BPJS 

 ADMEDIKA 

 PT. TELKOM 

 PT. SEMEN TONASA 

 INHEALT 

 RELIANCE 

 PT. SEMEN BOSOWA 

 LIPPO ASURANSI 

 SINAR MAS  

 PT. VALE 

 PT.ANTAM 
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B. Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Makassar. 

1. Kualifikasi Pembimbing Rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar. 

Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar memiliki dai atau pembimbing rohani Islam 

sebanyak 2 orang dimana masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda-beda. 

Dalam dunia dakwah, pengembangan sumber daya manusia dai lebih 

ditekankan pada pengembangan aspek mental, spiritual, dan emosi serta 

psychomotoric manusia untuk mencapai tujuan. Cita-cita ideal sumber daya manusia 

muslim adalah kemampuan dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang diimbangi 

dengan kekuatan keimanan.
1
Asep Muhyiddin bahwa terdapat pemahaman baru 

tentang pengertian dai dalam arti yang seluas-luasnya. Dai tidak hanya milik seorang 

ulama atau muballig semata tetapi makna dai juga melibatkan para pakar diberbagai 

bidang. Hal ini dilakukan sebagai upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dari berbagai aspek kedepan.
2
 

Latar belakang pendidikan dai sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

pelaksanaan dakwah. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu indikator 

untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Kompetensi di sini 

artinya seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab
3
 yang harus di miliki 

sesesorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dibidang 

                                                 
1
Irma purnawayanti, “Gerakan Dakwah Sufistik Majelis Zikir az-Zahra Makassar”. Tesis 

(Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2014), h. 104. 

2
Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Setia, 2002), h.133 

3
Tim Dosen Ikatan Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan 

Tinggi (Makassar; t.p: 2006), h. 3. 
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dakwah. Dai seharusnya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, karena 

dai merupakan seorang guru bagi masyarakat sebagai objek/mitra dakwah. Salah satu 

indikator untuk mengetahui tingkat kapabilitas seseorang ialah dengan melihat latar 

belakang pendidikannya. Meskipun hal tersebut bukanlah menjadi tolok ukur mutlak 

kemampuan atau tingkat pengetahuan seseorang. Dai yang memiliki latar belakang 

pendidikan keagamaan memungkinkan untuk memiliki pengetahuan keagamaan, 

meskipun dipahami bahwa pengetahuan  diperoleh dari proses pembelajaran tanpa 

dibatasi oleh sudut pandang pendidikannya.
4
 

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, kita membutuhkan acuan 

subjek dakwah yang berkualifikasi serta konsisten sehingga hadir dakwah yang 

sempurna dan menghasilkan peran yang maksimal. Terutama dengan berbagai trend 

yang semakin berkembang yang seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

kualifikasi seorang dai diharapkan mampu menjawab perubahan-perubahan terutama 

dalam hal menangani pasien yang sedang sakit. Beberapa kualifikasi yang setidaknya 

harus dipenuhi oleh dai adalah: 

a. Kualifikasi Keagamaan 

Perilaku keagamaan seorang dai ditunjukkan tidak hanya pada tahap 

pengakuan saja, namun juga diimbangi dengan perilaku yang menjadi ciri khas dan 

mencerminkan keyakinan tersebut yang sesuai dengan aturan normatif dari al-Quran 

dan Sunnah. Dalam hal ini seorang dai harus memiliki sikap tanggung jawab dalam 

menjalankan profesinya, memiliki cerminan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan.
5
 Dengan ciri kualifikasi keagamaan dari dai maka diharapkan dapat 

                                                 
4
Irma purnawayanti, Gerakan Dakwah Sufistik Majelis Zikir az-Zahra Makassar. Tesis, h. 

103. 

5
Irma Purnamayanti, Ciri Keagamaan Pembimbing Rohani, Tesis. Makassar,  2014, h. 104. 
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mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan citra umat terbaik 

sebagaimana yang dicita-citakan dalam al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah 

saw. 

Perilaku dan ciri keagamaan pembimbing rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Makassar tampak pada etika ketika akan melakukan bimbingan serta pada proses 

bimbingan dimana menekankan pada etika berbicara yang sopan. Para pembimbing 

sebelum memasuki kamar pasien, mereka terlebih dahulu mengetuk pintu, beri salam, 

dan minta izin. Hal ini terlihat pada aktivitas dakwah yang tetap jalan, hal tersebut 

terlihat setelah melaksanakan sholat dzuhur ada yang memberi kultum sendiri di 

masjid, tapi terkhusus keluarga pasien yang ikut sholat berjamaah, dan kultum sendiri 

adalah petugas bidang kerohaniaan dan mental, kalau pengajian dan dzikir rutin tiap 

bulan kami khususkan untuk para perawat, dokter, seluruh karyawan, dan kami 

terkadang datangkan muballigh dari lembaga dakwah di luar UMI dan terkadang 

interen dari UMI, kami panggil seperti: Pak Drs. K.H. Zain Irwanto, MA, Prof. Dr. H. 

Nashir Hamzah, SE, M,Si, Dr. H. Muhammad Ishaq Shamad, MA. 

b. Kualifikasi Keilmuwan 

Kualifikasi keilmuwan seorang dai ditandai dengan penguasaan bidang yang 

dijalani atau skill yang mumpuni disamping keterampilan dan keahlian. Hal ini 

berkaitan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, namun jika belum memeliki 

jenjang pendidikan yang dimaksud maka seorang dai harus didukung dengan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan secara reguler dari lembaga dakwah sehingga 

muncullah profesionalismenya dalam berdakwah.
6
 Artinya bahwa seorang dai harus 

memiliki kemampuan dan keahlian yang diimbangi dengan etos kerja yang baik, 

                                                 
6
Irma Purnamayanti, Ciri Keagamaan Pembimbing Rohani, Tesis. Makassar,  2014, h. 104. 
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sehingga menjadi manusia yang produktif dalam memberikan kemanfaatan dan 

kontribusi positif kepada masyarakat khususnya bagi dai yang membimbing pasien 

rumah sakit rawat inap. Dalam satu wawancara bahwa dalam penunjukkan 

pembimbing rohani Islam di RS Ibnu Sina merupakan hak prerogratif ketua yayasan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh dai rohani Islam RS Ibnu Sina bahwa: 

Saya bertugas menjadi petugas pembinaan mental dan rohani selama 2015 
sampai sekarang 2018, waktu masuk disini, ada semacam saja pemberitahuan 
langsung dari pak ketua yayasan, untuk menggantikan kepala bagian 
kerohanian yang dari tadinya di jabat oleh ustadz H. Abd. Shamad Sulaiman 
karena dia memasukki masa pensiun, jadi ada pemberitahuan langsung kepada 
saya, dan disampaikan ketua harian umi untuk dibikinkan SK. Ada 
persyaratannya stor ijazah S2, penunjukkan langsung sama ketua yayasan tidak 
ada open recruitment.

7
 

Dibawah ini merupakan data jenjang pendidikan dari pembimbing rohani 

Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar: 

1. H. Andi Sumarding: Sarjana Agama bidang Syariah dan Magister Agama 

dibindang Manajemen Pendidikan Islam. 

2. H. Abd Shamad Sulaiman: Sarjana Sastra Arab.
8
 

c. Kualifikasi Motivasi 

Motivasi merupakan keadaan internal individu yang dapat melahirkan 

kekuatan, kegairahan dan dinamika, serta pengarahan tingkah laku pada tujuan. 

Sehinga motivasi merupakan unsur intrinsik yang dapat membangkitkan dorongan 

untuk mencapai sesuatu sesuai tujuan. Dalam konteks ini para pembimbing rohani 

Islam dimana pun bertugas khususnya di Rumah Sakit diharapkan mampu 

menngerakkan dan menimbulkan kekuatan pasien atau jamaah (mad`u) untuk 

                                                 
7
H. Andi Sumardin (41 Tahun). Pembimbing Rohaani Islam RS Ibnu Sina Makassar, 

Wawancara. Makassar, 13 Maret 2018.  

8
Daftar Nama dan Kualifikasi Pendidikan Pembimbing Rohani Islam Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar 2018. 
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bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang disampaikan. Pada level 

membimbing pasien yang sedang sakit diharapkan mampu memberikan motivasi 

kesembuhan.  

Perlunya proses komunikasi membantu para pembimbing rohani untuk 

menumbuhkan gairah atau respon pasien terhadap nilai-nilai penguatan mental atau 

motivasi yang diberikan sehingga nantinya akan berdampak pada kesembuhan pasien. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, pembimbing membangun komunikasi yang 

interaktif dengan pasien, pertanyaan seputar keadaan pasien dilakukan oleh 

pembimbing rohani Islam merupakan bangunan awal dalam memulai interaksi, dan 

respon yang diberikan oleh pasien juga positif, bahkan mengatakan bahwa dalam 

kondisi sepeti itu dirinya merasa memang perlu dorongan mental agar lebih sabar 

dalam menghadapi sakitnya, hal demikian juga terkadang dilakukan oleh 

keluarganya.
9
 Dalam ilmu komunikasi Islam diuraikan bahwa kualifikasi dai dapat 

dilihat dari prinsip-prinsipnya komunikasi yang diterapkanya kepada pasien/jamaah 

(mad`u). beberapa diantara diserap dari al-Quran antara lain: 

1) Perkataan yang benar dalam QS. Al-Nisa/4:9. 

                       

     

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

                                                 
9
Lia (54 tahun ). Pasien rawat Inap Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Wawancara. Makassar. 

21 Maret 2018. 
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(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

10
 

Ungkapan ini terdapat di dua tempat dalam al-Quran yakni pada QS an-Nisa>’ 

ayat 9 dan QS al-Ahzab ayat 70. Secara umum kata qawlan sadi>dan bermakna 

perkataan yang tepat dengan kondisi yang ada, seperti menembakkan anak panah ke 

sasaran yang dituju. Al-Jaziri mendefinisikan kata ini dnegan dua kata yakni shidqan 

sha>-iban, yang artinya benar dan tepat sasaran.
11

 Tidak semua kata yang benar 

menjadi tepat ketika ditempatkan pada posisi yang tidak benar. Menceritakan atau 

menggambarkan penyakit yang diderita pasien di rumah sakit, meskipun merupakan 

pernyataan mengandung kebenaran namun tidak tepat karena akan menyebabkan 

psikologis pasien yang sakit menjadi pesimis. Sehingga perkataan demikian tidak 

shadi>dan.  

2) Perkataan yang membekas dalam QS. Al-Nisa/4:63 

                             

     

Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati 
mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa 
mereka.

12
 

                                                 
10

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet. III; Syamil Quran: Jakarta, 

2014), h. 78. 

11
Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Aysar al-Tafa>sir likala>m al-‘aliyy al-Kabir Juz IV (Cet. I; al-

Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1994), h. 297. 

12
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 88. 
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Qawlan balighan secara bahasa bermakna perkataan yang sampai kepada 

maksud, berpengaruh dan sampai kepada jiwa. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang 

munafik yang banyka berkreasi dalam melakukan kejahata-kejahatan. Ayat ini 

sekaligus mengajarkan kepada para dai agar lebih efektif dalam melakukan dakwah 

menyampaikan dengan cara wa qul lahun fi anfusihihm (katakanlah pada diri 

mereka). Petugas rohani Islam jangan menyampaikan pesan yang terkait dengan 

pribadi seseorang di depan khalayak ramai dan lebih berbicara dengan dua mata 

hanya kepada orang yang dimaksud, dengan begitu pasien dapat berubah cara 

pandang dan sikap kominikasinya.
13

 

3) Perkataan yang baik dalam QS. Al-Nisa/4:5. 

                             

    

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

14
 

Meskipun konteks ayat tersebut membicarkan tentang larangan memberikan 

harta kepada mereka yang belum sempurna akalnya sampai yang punya hak terhadap 

harta tersebut telah dewasa. Namun dalam komunikasi Islam dan dunia dakwah kata 

makruf (Ma’ruf) tersebut bermakna yang kebaikan di dunia maupun di akhirat.
15

 

Dalam komunikasi Islam, ayat ini menekankan untuk menggunakan kalimat-kalimat 

                                                 
13

Harjani Hefni, Komunikasi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 90. 

14
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 77. 

15
Sayyid al-Alusi al-Baghdadi, R>uh al-Ma’a>ni fi Tafsi>r al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’u al-

Matsa>ni Jilid III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 159.  
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yang  baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, selama 

perkataan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.
16

  

Dimaksudkan bahwa seorang dai haruslah mengucapkan bahasa sindiran yang 

tidak menyakiti dan menyinggung yang mendegarkan (mad`u). kata tersebut juga 

menyuruh kepada seorang dai untuk berkata bijak, menggunakan ungkapan yang 

baik, ramah tidak kasar, tidak kotor, dan tidak mengundang nafsu orang yang 

mendengarkan,
17

  jika perlu menggunakan bahasa yang memiliki kearifan lokal 

daerah masing-masing. Dengan demikian pembimbing rohani Islam dapat 

menumbuhkan motivasi kesembuhan pasien melalui  bahasa yang digunakan seperti 

kata-kata baik, bijak, dan tidak kasar sehingga akan menimbulkan respon yang baik 

dari pasien dalam menerima pesan-pesan atau materi yang disampaikan oleh petugas 

rohani.  

4) Perkataan yang mulia dalam QS. Al-Isra’/17:23: 

                                  

               

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

18
 

                                                 
16

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Jilid II (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 356. 

17
Harjani Hefni, Komunikasi Islam, h. 82-85.  

18
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 284. 
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Secara bahasa kata kariman berarti perkataan yang mulia dan berharga, 

lawanya adalah perkataan murahan dan tidak bernilai. Ibnu Katsir mengatakan bahwa 

diantara wujud dari qawlan kariman itu adalah berkata lembut, beradab, santun dan 

menghormati.
19

 Al-Alu>si mengatakan bahwa kata ini bermakna perkataan yang 

indah dan tidak bengis. Intinya qawlan kariman adalah ungkapan yang indah dan 

penuh dengan adab sehingga orang yang diajak bicara merasa senang, bahagia, 

dihormati dan dimuliakan. Sehingga dengan penggunaan kata-kata yang mulia, 

benar dan tepat serta sesuai dengan adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat 

mampu membangun komunikasi baik dengan pasien. 

5) Perkataan lemah lembut dalam QS. al-Tha>ha/20:44: 

           

Terjemahnya: 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 
lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".

20
 

Diantara pendapat para ulama mengenai qawlan layyinan adalah ajakan 

kepada firaun untuk mengucapkan kalimat syahadat, diperintahkan agar memanggil 

firaun dengan panggilan kesayangannya, yakni Abi Murrah.
21

 Menurut pendapat para 

ulama, komunikasi dengan model layyinan adalah upaya untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dengan cara yang lunak, tidak mengvonis, mengingatkan tentang 

sesuatu yang disepakati seperti kematian dan memanggilnya dengan panggilan yang 

disukainya. Qawlan layyinan membuat hati yang keras menjadi tadzakkur atau 

                                                 
19

Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Juz III (Al-Madinah 

Munawwarah: Maktabahal-Ulum wa al-Hikam, 1993), h. 34. 

20
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 314. 

21
Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Juz III, h. 149. 
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merenungkan kembali tentang hakikat dirinya. Jika orang sombong dan keras hatinya 

saja harus diajak dengan kelembutan maka seharusnya orang yang kejahatanya 

dibawah dari pada itu harus lebih lembut. Jika berkomunikasi dengan orang sehat saja 

harus dengan lemah lembut maka perkataan lemah lembut juga harus lebih dilakukan 

kepada pasien yang sedang sakit. 

6) Perkataan yang pantas QS. Al-Isra’/17:28: 

               

Terjemahnya: 

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu 
yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas.

22
 

Secara bahasa bermakna perkataan yang mudah. Ayat ini ditempatkan 

setelah ayat berbuat baik kepada kedua orang tua, keluarga dekat, orang miskin dan 

musafir yang memerlukan bantuan dan larangan untuk bersikap boros. Mujahid, 

Ikrimah dan beberapa ulama mengatakan bahwa qawlan maysu>ran artinya 

menjanjikan bantuan kepada mereka. Mereka mengatakan, perkataan ini 

mengandung kata-kata yang menyenangkan, memberikan harapan kepada orang tua 

dan tidak menutup peluang mereka untuk mendapatkan kebaikan dari kita.
23

 

Sehingga bisa diartikan bahwa perkataan dalam makna qawlan maysu>ran adalah 

janji yang wajar dan mungkin untuk direalisasikan. Maka sudah sepantasnya petugas 

rohani selalu memberikan perkataan yang realistis untuk pasien untuk memotivasi 

memperoleh kesembuhan, mendoakan agar diberikan kesembuhan dari penyakitnya. 
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Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 285. 
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2. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu 

Sina Makassar. 

Sebelum peneliti memaparkan pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam 

memotivasi pasien rawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, yang perlu diketahui 

bahwa bimbingan rohani pada umumnya mempunyai pola yang sama. Namun, untuk 

menerapkan bimbingan rohani kepada pasien (orang sakit) dibutuhkan pendekatan 

yang berbeda. Bimbingan rohani Islam pada pasien merupakan hal yang penting 

dalam menunjang proses penyembuhan pasien, sebab masa sakit adalah masa dimana 

jiwa pasien menjadi tergoncang olehnya perlu dikuatkan dengan memberikan 

pelayanan bimbingan rohani Islam. 

Pembimbing rohani Islam Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dalam 

memberikan pelayanan rohani tersebut sesungguhnya mengikuti standar operasional 

yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola rumah sakit. Namun, Standar Operasional 

Prosedur (SOP)  tersebut bersifat relatif, artinya dapat mengalami perubahan sesuai 

kondisi dan situasinya. Setidaknya bentuk pelayanan baku yang digunakan dalam 

proses bimbingan rohani Islam adalah secara langsung digunakan dengan cara tatap 

muka yakni petugas rohani datang untuk memberikan bimbingan dengan berkunjung 

langsung ke masing-masing ruangan, masing-masing pasien mempunyai jatah 

diberikan bimbingan satu kali namun dapat ditambah sesuai keinginan pasien, serta 

jadwal pelaksanaan bimbingan yang fleksibel, serta bahan bacaan doa yang telah 

disediakan oleh rumah sakit.Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah 

satu pembimbing rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina bahwa: 

doa-doa yang dipajang tiap kamar-kamar pasien. dan ada juga saya bagikan 
kepada perawat mengenai doa-doa selama ini hanya mendoakan secara 
langsung. Kunjungan ke kamar pasien dengan mendoakan dan memberikan 
nasihat-nasihat agama kepada pasien, sebenarnya peraturannya di rumah sakit 
ibnu sina adalah kita  mengunjunginya hanya satu kali, Tapi terkadang ada 



85 

 

permintaan dari keluarga pasien untuk masuk kekamar pasien beberapa kali., 
terkadang juga ada dua kali, tiga kali, tapi kewajiban hanya satu kali selama 
dirawat di rumah sakit ibnu sina.

24
 

Adapun mengenai jadwal bimbingan rohani Islam Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar para pembimbing menyampaikan bahwa kewajiban mereka hanya 

memberikan, namun pelaksanaan bimbingan rohani Islam pada pasien rawat inap, 

dilaksanakan fleksibel yang penting tidak sedang jadwal visit (pemeriksaan) dokter, 

yaitu bisa dilakukan pada pagi sampai sore hari. Termasuk juga menyesuaikan 

dengan jadwal kunjungan. Pada dasarnya menyesuaikan kebutuhan medis pasien, jika 

pasien dalam kondisi memungkinkan untuk diberikan bimbingan maka akan 

diberikan jika tidak maka akan ditunda pada hari yang lain. Terkadang kunjungan 

bimbingan rohani Islam dilakukan pada saat pasien sedang tidur dan tidak bisa 

dilakukan jika pasien sedang membersihkan badannya serta atau pada malam hari 

karena pada malam hari adalah waktunya pasien dan keluarga untuk beristirahat.
25

 

Berikut adalah jadwal rill kunjungan pasien untuk dibimbing rohani: 

No NAMA RUANGAN WAKTU KETERANGAN  

1 Aisyah dan Aminah 08.00 - 09.30 Waktu disesuaikan setiap pasien antara 

3-5 menit 

2 Assifa dan Assafii 09.35 – 11.4 Waktu disesuaikan setiap pasien antara 

3-5 menit 

3 Bukhari dan Muslim 13.00 – 14.46 Waktu disesuaikan setiap pasien antara 

3-5 menit 

4 Raodah dan 15.30 – 16.30 Waktu disesuaikan setiap pasien antara 
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H. Andi Sumardin (41 Tahun). Pembimbing Rohani Islam RS Ibnu Sina Makassar, 

Wawancara. Makassar, 13 Maret 2018. 

25
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Madinah 3-5 menit 

Tabel 4. Jadwal Pelayanan Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Jadwal tersebut merupakan rujukan kegiatan riil petugas pembimbing rohani 

dalam melaksanakan tugasnya. Namun, waktu tersebut relatif dan dapat berubah 

sesuai kondisi pasien. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa bentuk pelaksanaan 

bimbingan rohani Islam di rumah sakit ibnu sina pada pasien rawat inap, setidaknya 

menjalankan beberapa pelayanan sebagai berikut: 

a. Muqaddimah (rapport) 

Muqaddimah adalah salam pembukaan yang dilakukan oleh dai (pembimbing 

rohani Islam) dalam rangka membangun kedekatan dengan pasien rawat inap dan 

keluarganya. Biasanya proses ini dilakukan dengan memberikan salam dan 

pertanyaan-pertanyaan kecil seputar nama, kondisi pasien pada hari itu dan seputar 

penyakit yang diderita oleh pasien.
26

 berikut penjelasanya mekanisme pelayanan 

bimbingan rohani Islam untuk muqaddimah: 

1. Salam 

Salam merupakan terminologi dalam ajaran agama  Islam yang berkaitan 

dengan adab untuk memulai komunikasi, penekanan salam dilakukan untuk 

menghargai seorang yang diajak komunikasi. Salam dalam Islam dilakukan dengan 

mengucapkan ”Assalaamu `alaikum warahmatullahi wabarakaatuh”. Salam 

dilakukan ketika memasuki suatu ruangan (rumah, kantor dll) kecuali toilet, dan 

dilakukan ketika seorang muslim bertemu (bertatap muka) dengan muslim lainya. Isi 
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salam mengandung unsur doa yang mendoakan kepada yang ditemui agar dirahmati 

oleh Allah swt. 

Salam diterapkan dalam bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar terhadap pasien rawat inap berfungsi agar: 

a.Sebagai doa pembuka kepada pasien; 

b.Memberikan kesiapan agar pasien dapat menerima dai (pembimbing rohani 

Islam).
27

 Karena terkadang agar pasien dapat menyiapkan raga dan Jiwanya 

selama proses pembimbingan berlangsung. Hal ini disampaikan oleh dai Rumah 

Sakit Ibnu Sina Makassar: 

Kalau sebelum saya masuk ke kamar pasien, saya ketuk-ketuk pintu dulu, beri 
salam, dan minta izin dulu. Karena memang terkadang ada pasien tertidur, biasa 
ada juga keluarganya, saya tidak enak ganggu dia.

28
 

2. Perkenalan 

Setelah mengucapkan salam pembimbing rohani melakukan proses 

perkenalan terlebih dahulu untuk mengenali lebih dalam kondisi pasien. pengenalan 

dilakukan dalam rangka membangun kedekatan dengan pasien supaya dai dalam 

proses selanjutnya dapat lebih mudah diterima oleh pasien dan keluarganya secara 

terbuka dan sukarela menerima kehadiran dan perlakuan pembimbing rohani Islam 

sehingga dapat menunjang proses kesembuhan jiwa dan raga dipasien rawat inap. 

Secara psikologis komunikasi interpersonal akan berjalan dengan baik jika 

kedua belah pihak yang berkomunikasi itu telah mengenal satu sama lain, saling 

memberikan perhatian, dukungan, keterbukaan dan kepercayaan. Bahkan suatu 
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komunikasi akan dikatakan sebagai komunikasi interpersonal jika komunikasi yang 

dilakukan sudah sampai pada tahap psikologis.
29

 

Sejauh pengamatan peneliti, ada perbedaan cara pendekatan yang dilakukan 

pembimbing rohani Islam dalam melakukan pendekatan berdasarkan jenis ruangan 

yakni bangsal dan VIP. Jika untuk ruangan bangsal pendekatan dilakukan dengan 

bentuk forum yakni pembimbing rohani Islam melakukan pengenalan dengan bentuk 

dan cara komunikasi seperti di tempat keramaian disebabkan karena pasien pada 

ruangan bangsal terdapat beberapa pasien dalam satu ruangan. Sedangkan pasien 

ruangan VIP pembimbing rohani melakukan pengenalan persuasif atau personal 

dengan bed ke bed yakni mendatangi pasien secara tatap muka, meskipun demikian 

tetap substansi pembimbingan rohani Islam tetap berjalan. Upaya pendekatan juga 

dilakukan dengan melakukan sentuhan positif kepada pasien yang tidak mempunyai 

penyakit menular sebagai sugesti agar pasien merasa diperhatikan dan merasa 

nyaman dengan kedatangan pembimbing rohani. 

Pendekatan komunikasi khusus kepada pasien dalam rangka membantu pasien 

menjadi lebih baik, dalam momen seperti ini petugas rohani memanfaatkannya untuk 

menumbuhkan rasa sabar, syukur, ridho serta mengajarkan bimbingan ibadah kepada 

pasien sehingga sedikit membantu pasien dalam memotivasi dirinya melakukan 

beberapa langkah-langkah medis. Dalam konsep komunikasi merupakan komunikasi 

diadik yakni proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi 

tatap muka,
30

 dimana komunikasi interpersonal fokus menekankan pada proses 

interaksi seseorang lebih dari interaksi verbal, menekankan tingkah laku dan 
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keterampilan untuk komunikasi interpersonal
31

 serta menjadi alat yang berguna untuk 

memberikan dukungan.
32

 

b. Pembacaan Doa 

Pembacaan doa yang dilakukan pembimbing rohani selalu menyesuaikan 

kondisi pasien dan ruangan sebelum memulai mendoakan kepada pasien yang sedang 

sakit. Ketika ruangan sudah cukup terkondisikan, maka pemberian Do’a bisa 

dilakukan. Memperhatikan kondisi pasien, pembimbing rohani mempertimbangkan 

dari aspek kesiapannya, serta tidak berada dalam kunjungan dari banyak keluarga dan 

teman sejawat, bahkan terkadang pembimbing sama sekali tidak melakukan 

bimbingan dan menggantikanya di waktu lain. Namun, terkadang pembimbing sering 

juga sekedar mendoakan meskipun pasien dalam kondisi tidur, atau sedang menerima 

kunjungan.
33

 Dalam proses pembacaan doa pun terkadang pembimbing 

diperhadapkan pada dinamika pluralitas keagamaan, karena terkadang ada pasien 

yang beragama non muslim yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

tersebut. Terhadap persoalan ini, pembimbing rohani mengatakan bahwa: 

jadi kalau ada pasien non muslim, tapi sudah ada tercatat di buku perawat, 
bahwa dikamar ini ada pasien non muslim, tidak ada pembagian kamar bagi 
muslim dan non non muslim, tapi terkadang juga kita doakan dulu, dan 
responnya bagus dan dia menerima, dan dia berdoa tapi dia tidak angkat tangan, 
mungkin baca doa juga tapi menurut keyakinannya.

34
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Pembimbing rohani dalam  memberikan bimbingan doa kepada pasien  tidak 

terpaku pada bacaan doa yang telah disediakan, namun juga dapat dilakukan 

pembacaan surah-surah tertentu sesuai dengan keinginan keluarga. Sehingga 

pemberian doa ini sifatnya fleksibel bukan hanya dari segi waktunya namun juga 

pada isi doanya. Meskipun memiliki standar baku doa-doa yang sesuai al-Quran dan 

Sunnah, tapi juga dapat diberikan tambahan-tambahan bacaan surah jika pasien 

berada pada kondisi kritis dan itu sesuai dengan permintaan keluarga pasien, serta 

biasanya dilakukan pembacaan doa untuk pasien yang akan melakukan operasi. Hal 

ini dilakukan untuk memberikan dorongan motivasi agar pasien tersugesti mengenai 

kesembuhanya dan lancarnya proses operasi. Sebagaimana disampaikan oleh salah 

pembimbing rohani di Rumah sakit tersebut bahwa: 

terkadang juga ruangan icu keluarga pasien meminta untuk didoakan dan 
dibacakan surah yasin karena masa kritis, biasa meninggal. Terkadang ada juga 
pasien kamar operasi, kita doakan, tapi di kamar rawat inap sebelum ke kamar 
operasi untuk dilakukan operasi, kita doakan agar berjalan dengan lancar proses 
operasinya nanti.

35
 

Pada dasarnya doa-doa yang dibimbingkan kepada pasien adalah doa-doa 

umum yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pengamatan peneliti 

adapun standar baku pemberian doa yang dijadikan pedoman pembimbing rohani 

Islam adalah: 

1) Pembacaan Istighfar bersama 

ٌٍْ اىّزيْ لاَ إىِهََ إلاّ أسَْرغَْفِشُ اللَّه ا ٍْهِ. ىعظَِ ًُّ اىقٍَّىًْ وأذىُبُ إىَ هُىَ اىحَ  

Artinya: 
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 “Aku meminta ampun pada Allah yang maha Agung, tiada Tuhan selain Dia 
yang maha Hidup lagi maha Berdiri Sendiri dan aku bertaubat padaMu”. 

2) Pembacaan Shalawat 

ٌَ إّهلَ حٍَذٌ  ٍْدَ عيى أهِ إتِْشَا هٍ ذٍ مَا صَيه َّ ذٍ وعيى أهِ ٍه هَ حَ ٍُ ٌّ صَيِّى عيً  اىيّهُ

 ٍخٍذٌ 

Artinya: 

“Ya Allah, berilah Shalawat kepada Muhammad dan kerabatnya, karena 
engkau memberi shalawat kepada kerabat Ibrahim. Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi Maha Mulia” 

3) Pembacaan al-Fatihah 

                        

                               

                       

    

Terjemahnya:  

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang 
Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. 
Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah 
Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai 
dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.

36
 

4) Selanjutnya berdo’a kepada Allah SWT memohonkan diampuni dosa-dosa 

yang sedang sakit serta supaya diberikan kekuatan lahir maupun batin dan 

bagi keluarganya supaya diberikan kesabaran serta keikhlasan dalam 

merawat keluarganya yang sedang sakit dan mendoakan kesembuhan kepada 
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pasien.
37

 Dibawah ini doa yang sering dilantungkan pembimbing rohani 

Islam untuk kesembuhan pasien rawat inap Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar: 

ٌّ سَبِّ اىْاّ طِ أر هِةِ اىثَأ ط اشفِ أّدَ اىشها فً ء هَ شِفَا ءا إلاه شِفىَءكَ  اىيّهُ

ا شِفَا ًَ ءً لا ٌغَُا دس سقَ  

Artinya:  

“Wahai Allah Tuhan manusia, Hilangkanlah rasa sakit ini, Sembuhkanlah, 
Engkaulah Yang Maha Penyembuh, Tidak ada kesembuhan yang sejati 
kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, Yaitu kesembuhan yang tidak 
meninggalkan komplikasi rasa sakit dan penyakit lain”. 

5) Menutup doa dengan membaca shalawat serta doa keselamatan dunia dan 

akhirat, syukur kepada Allah swt. 

ٌِ وَتشََمَ  ِِ وَعَافٍِحًَ فىِ اىْجَسَذِ وَصٌَِادَجً فِى اىْعِيْ ٌْ حً فىِ اىذِّ ٍَ هٌ اِّها َّسْأىَلَُ سَلاَ صْقِ اىَيهُ حً فِى اىشِّ

ٍَْْا فىِ سَنَشَ  ُْ عَيَ هٌ هَىِّ ىْخِ. اىَيهُ ََ غْفِشَجً تَعْذَ اىْ ٍَ ىْخِ وَ ََ ذَ اىْ ْْ حً عِ ََ ىْخِ وَسَحْ ََ اخِ وَذىَْتحًَ قثَْوَ اىْ

َا لاذَضُِغْ قيُىُْتََْا تَعْذَ اِرْ  ذَ اىْحِسَابِ. سَتهْ ْْ َِ اىْهاسِ وَاىْعفَْىَ عِ ٍِ ىْخِ وَاىْهجَاجَ  ََ ِْ اىْ ٍِ ٌْرََْا وَهَةْ ىَْاَ  هَذَ

ٍَّْا حَسَْحًَ وَفًِ الْأخَِشَجِ حَسَْحًَ وَقَِْا عَزَ  َا أذََِْا فِى اىذُّ ّْدَ اىْىَههابُ. سَتهْ حً اِّهلَ اَ ََ ّْلَ سَحْ ابَ ىَذُ

 اىْهاسِ .

Artinya: 

“Ya Allah kami memohon kepadaMu keselamatan dalam agama, dan 
kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan 
keberkahan rizqi, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, 
dan keampunan sesudah mati.Ya Allah, mudahkanlah kami saat 
pencabutan nyawa, selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan 
ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Kau goyahkan hati kami 
setelah Kau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami 
dari siksa api neraka.” 
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c. Pemberian Nasehat 

1. Tausiyah 

Tahap inilah seorang dai harus menunjukkan skill komunikasi 

interpersonalnya, kamunikasi yang dilakukan dengan memperhatikan aspek 

psikologis pasien, dai sebagai komunikator harus berupaya menciptakan proses 

komunikasi menjadi efektif.  Pelaksanaan tausyiah disesuaikan dengan kondisi 

pasien, materi-materinya pun dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah 

dimengerti oleh pasien maupun keluarganya dan tidak jarang menggunakan bahasa 

daerah makassar. Materi tausyiah yang biasa diberikan kepada pasien yaitu: 

mengenai perilaku sabar, tawakkal dan ridho serta mengenai ibadahnya orang yang 

sedang sakit maupun yang merawatnya seperti mengingatkan agar senantiasa 

menjaga salat, melakukan zikir diwaktu luang, bahkan terkadang diberikan 

pemahaman fikih mengenai tata cara tayammum.
38

 

Waktu efektif melakukan tausyiah juga disesuaikan dengan situasi pada saat 

diruangan tersebut, biasanya dilakukan lebih lama agar dapat meninggalkan kesan 

rohani bagi pasien, dan paling cepat bisa dilakukan tausyiah 2-3 menit, akan tetapi 

apabila situasi pada saat bimbingan kurang mendukung maka terkadang lebih 

dipercepat dari waktu normal atau bahkan tidak dilakukan sama sekali dan 

digantikan di waktu yang lebih kondisional.
39

 Ada beberapa kondisi tausyiah cukup 

diberikan sekedarnya saja, atau bahkan bisa tidak diberikan sama sekali apabila 

sangat tidak mendukung untuk dilakukan tausyiah, seperti: 
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a) Pasien sedang melakukan perawatan medis; 

b) Pasien sedang tidur. Namun biasanya proses mendoakan tetap jalan. 

c) Di dalam ruangan ramai dan tidak terkondisikan, seperti banyak jumlah tamu 

yang berkunjung atau keluarga berada  pada kondisi psikologis yang mendalam. 

d) Pasien sedang dalam kondisikritis. Dalam kondisi seperti ini biasanya juga 

dilakukan pembacaan surah yasin berdasarkan permintaan keluarga.
40

 

Kondisi psikologis mad`u yang berbeda-beda menyebabkan tingkat 

pendekatan komunikasi interpersonal dalam memebrikan bimbingan rohani pun 

berbeda-beda. Bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan 

perilaku manusia. Cara berkata seseorang, isyarat tertentu, struktur bahasa yang 

digunakan dapat memberikan maksud tertentu kepada lawan bicara. Dengan 

memperhatikan psikologi pesan, bahasa dapat digunakan da’i untuk mengatur, 

menggerakkan dan mengendalikan perilaku masyarakat. Al-quran memberikan istilah 

pesan yang persuasif dengan kalimat qaulan baligha (perkataan yang membekas pada 

jiwa), qaulan layyina (perkataan yang lemah lembut), qaulan maisura (perkataan 

yang ringan), qaulan karima (perkataan yang mulia), qaulan syadida (perkataan yang 

benar).
41

 

Hasilnya mad`u atau dalam hal ini pasien memberikan respon yang berbeda, 

dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasi tipe pasien menjadi dua bagian 

berdasarkan respon psikologisnya. Pertama, pasien yang menerima petugas rohani 

dengan menunjukkan perilaku yang feedback (balasan) kepada dai atau  merespon dai 

(petugas rohani) secara aktif selama proses bimbingan. Hal ini ditunjukkan baik oleh 
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mad`u dengan meminta beberapa kali kepada dai untuk memberikan tausiyah dan 

pemberian doa dan yang paling penting adalah petugas rohani di rumah sakit ibnu 

sina mampu mengarahkan pasien untuk tetap menjaga aktivitas ibadahnya seperti 

salat, zikir meskipun pasien dalam kondisi sakit ringan. Kedua, pasien yang tidak 

menolak namun setengah hati dalam memberikan perhatiannya terhadap apa yang 

disampaikan oleh mad`u, hal ini ditunjukkan oleh pasien dengan respon yang biasa 

saja, sehingga tergambar dalam perilakunya bahwa apa yang disampaikan oleh 

dai/petugas rohani tidak membekas dalam dirinya sehingga dampaknya kurangnya 

motivasi pasien untuk menyembuhkan penyakitnya. 

2. Penguatan Mental 

Orang sakit memiliki sesuatu dalam dirinya yang disebut sebagai respon 

spiritual adaptif. Respon ini adalah respon penerimaan diri seseorang atas sakit yang 

dideritanya yang ditunjukkan dengan sikap positif seperti tabah, sabar dan pandai 

mengambil hikmah atas cobaan sakit yang ia dihadapi. Seseorang yang mampu 

memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan baik dapat merespon secara positif sakit 

yang dideritanya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan spiritualnya tidak dapat menerima keadaan/kondisi sakitnya dan merespon 

secara negatif sakit yang diderita.42 Olehnya, dalam rangka penemyembuhan pasien 

melakukan respon spiritual tersebut sangat mendukung dengan cara penguatan mental 

atau pemberian motivasi. 

Penguatan mental atau pemberian motivasi kepada pasien dalam rangka 

merespon spiritual adaptifnya menjadi aktif agar tetap semangat menjalani ikhtiarnya 
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demi kesembuhannya dan penguatan mental kepada keluarganya untuk tetap sabar 

dan ikhlas dalam merawat dan menjaga keluarganya yang sedang sakit adalah proses 

utama dari semua proses pelayanan bimbingan rohani kepada pasien rawat inap. 

Proses penguatan mental ini harus dilakukan oleh setiap pembimbing rohani untuk 

terwujudnya pelayanan bimbingan rohani Islam yang menunjang penyembuhan 

pasien rawat inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Penguatan mental bisa 

dilakukan kepada pasien ataupun keluarga yang merawatnya. Sikap empathy sangat 

diperlukan oleh setiap pembimbing rohani dalam memberikan penguatan mental ini. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pembimbing rohani di Rumah Sakit 

Ibnu Sina Makassar bahwa: 

Petugas pembinaan mental dan kerohanian bertugas membimbing doa dan 
memberikan nasehat-nasehat agama. Setelah memberikan doa, baru saya 
berikan ceramah singkat selama dua menit, pesan agama, tentang dia menjaga 
sholatnya, karena orang sakit itu semakin dijaga sholatnya, banyak berdzikir, 
tata cara sholat orang sakit, tayammum.

43
 

Selama proses penguatan mental tersebut, pembimbing rohani menyampaikan 

kepada pasien dan keluarganya bahwasannya sakit itu bukanlah sesuatu yang perlu 

dikeluhkan karena melalui sakit, Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita sekaligus 

orang sakit diuji oleh Allah swt agar ikhlas dan sabar serta selalu mengingat Allah 

melalui dzikirnya dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukannya 

dengan sungguh-sungguh, dari hal tersebut pembimbing rohani mengingatkan 

keluarga dan pasiennya untuk tetap beribadah, bagi pasien diingatkan untuk selalu 

berdzikir kepada Allah SWT dan bagi keluarganya diingatkan untuk selalu menuntun 
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keluarganya yang sedang sakit untuk selalu mengingat Allah SWT melalui dzikirnya 

dan menjadikan sakitnya sebagai ladang pahala baginya. 

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penguatan mental 

yang telah dijadwalkan bahwa pasien rawat Inap hanya sekali diberikan penguatan 

mental, karena penguatan mental dan mendoakan dilakukan dalam waktu yang 

bersamaan secara berurutan. Perbedaanya bahwa pembacaan doa terkadang diminta 

oleh keluarga pasien untuk dilakukan beberapa kali. Namun penguatan mental hanya 

dilakukan sekali, namun biasanya pembimbing rohani Islam terkadang menyelipkan 

penguatan mental dengan singkat pada saat berdoa.
44

 

d. Penutup 

Pembimbing rohani dalam proses ini mengondisikan pasien dan keluarganya 

selepas pemberian do’a dengan penguatan-penguatan positif. Seperti mengingatkan 

untuk tetap sabar. Sebelum meninggalkan ruangan, pembimbing rohani 

meninggalkan kesan baik kepada pasien dan keluarganya. Bisa dilakukan dengan 

menyapa satu persatu untuk berpamitan dan memberikan salam, bisa juga dilakukan 

dengan metode pidato, sampaikan permintaan maaf dan membuat pasien dan 

keluarganya menginginkan pembimbing rohani datang kembali mengunjunginya esok 

hari, serta jika keluarga berkenan dilakukan lagi pembimbing menyampaikan untuk 

dapat memanggilnya lagi untuk keperluan bimbingan rohani jika diperlukan. 

Dibawah ini beberapa kalimat penutup yang biasa diucapkan oleh 

pembimbing rohani Islam dalam memotivasi kesembuhan pasien: 

1) Sa`bara`ki`; 
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2) Jika dibutuhkan untuk memberikan bimbingan doa silahkan hubungi saya 

lagi; 

3) Jangki` lupa ibadah dan zikkiri`. 

4) Salam penutup mariki` kemudian salam dalam lafaz arab (Assalamu 

`alaikum warahmatullah wa barakatuh).
45

 

C. Analisis Dakwah Fardiyah dalam Bimbingan Rohani Islam untuk Memotivasi 

Kesembuhan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar 

Bimbingan rohani Islam merupakan bagian dari dakwah Islam, dalam rangka 

melaksanakan dakwah yang optimal terhadap orang yang sedang menderita sakit. Ciri 

khas yang melekat pada bimbingan rohani Islam yang ada di rumah Sakit yakni dari 

bentuk dan metode, dapat dikatakan bahwa memiliki kesamaan dengan dakwah 

fardiyah. Bahkan pada pasca kesembuhan pasien tersebut tujuan yang ingin dicapai 

dari maksimalnya pelaksanaan bimbingan rohani Islam ini adalah perubahan 

signifikan terhadap pola keberagamaan seseorang. Diharapkan setelah bimbingan 

rohani Islam yang didapatkan pasien di rumah sakit, pasien yang tadinya jarang 

melakukan salat 5 waktu menjadi rajin salat lima waktu bahkan berjamaah di masjid. 

Pasien yang sebelumnya jarang zikir, setelah sembuh dari sakitnya menjadi rajin 

berzikir.  

Tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

ditemukakan pola yang sama dengan tujuh tahapan dakwah fardiyah yang 

dikemukakan oleh Mustafa Masyhur. Yakni: 

Pertama, membangun hubungan emosional dengan pasien ini dibangun 

dengan melakukan salam ketika akan memasuki ruangan dan segera mendatangi 
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pasien dengan berkenalan. Seorang da’i berusaha agar mad’u merasakan bahwa 

dirinya diperhatikan. Proses ini sama dengan tahapan pertama dalam dakwah fardiyah 

dimana seorang dai mendekati sasaran dakwah dengan bertanya-tanya dan 

membangun hubungan personal dengan mad`u, pada tahap ini seorang dai belum 

memasuki substansi materi dakwah yang ingin disampaikan, sebab mengambil hati 

mad’u agar lebih terbuka dan siap menerima perkataan yang siap mengambil 

manfaat, dalam konteks dakwah proses ini membutuhkan waktu berminggu-minggu. 

Sedangkan dalam proses bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina karena 

keterbatasan waktu maka tidak boleh berlama-lama untuk membangun kedekatan 

emosional, hanya saja dalam kondisi sakit secara psikologis akan sangat mudah 

membangun kedekatan dengan pasien disebabkan kondisi mental pasien yang sangat 

mudah untuk menerima saran dan motivasi. 

Kedua, tahapan berdoa yang kemudian memberikan tausiyah singkat dan 

penguatan mental. pada tahap ini pasien diberitahukan mengenai nilai-nilai akidah di 

berikan dengan tujuan agar pasien meyakini sepenuhnya kepada Allah dan 

memelihara keimanan nya, selain itu yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah, 

petugas rohani selalu mengingatkan kepada pasien agar selalu beribadah hanya 

kepada Allah dan tidak kepada selainnya seperti: Shalat, tayammum, sabar, tawakkal 

dan sebagainya. Serta tidak lupa petugas rohani selalu mengingatkan kepada pasien 

agar selalu ikhlas dalam menerima sakit yang dideritanya dan sabar dalam 

menghadapi sakit yang sedang dideritanya. Tahap ini sama dengan tahapan ketiga 

dan keempat  dalam dakwah fardiyah, “Membantu memperbaiki keadaan dirinya 

dengan mengenalkan perkara-perkara yang bernuansa ketaatan kepada Allah dan 

bentuk-bentuk ibadah yang diwajibkan.”. dan “Menjelaskan tentang pengertian 

ibadah secara syamil (menyeluruh/komprehensif)”. Pasien diingatkan untuk 
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senantiasa membiasakan diri dalam ketaatan dan disiplin melaksanakan ibadah dan 

menghiasi dirinya dengan akhlak Islamiyah. 

Meskipun memiliki persamaan dengan tahapan dakwah fardiyah namun 

pelaksanaan bimbingan rohani di rumah sakit Islam Ibnu Sina setidaknya: Pertama, 

memiliki tujuan dan pendekatan yang sama yakni ajakan atau seruan ke jalan Allah 

yang dilakukan seorang dai (penyeru) kepada orang lain secara perseorangan 

(persuasif) dengan tujuan memindahkan al-mad’u (penerima dakwah) pada keadaan 

yang lebih baik dan diridhai Allah. Namun, kurangya pada segi muatan materi yang 

disampaikan, pasien rumah sakit hanya diberikan bimbingan sekedar yang menjadi 

kebutuhannya saja yakni penguatan mental berubah sikap-sikap yang harus dijalani 

selama sakit, serta mengingatkan dan bahkan mengajarkan bagaimana pelaksanaan 

ibadah syariah selama dalam proses sakit dan penyembuhan. Sedangkan dakwah 

fardiyah dijelaskan tentang konsepsi agama Islam yang kompleks yakni bukan 

sekedar persoalan ritual/ibadah saja namun Islam adalah sebuah system kehidupan, 

hukum, perundang-undangan, sistem kenegaraan, jihad dan kesatuan umat. Oleh 

sebab itu relasi dakwah fardiyah dengan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di 

rumah sakit Islam Ibnu Sina adalah dalam hal substansi sebagaimana yang 

dibahasakan oleh  Ali Abdul Halim Mahmud bahwa dakwah fardiyah adalah ‚ajakan 

atau seruan ke jalan Allah SWT, dan bukan pada hal teknis secara berurutan 

sebagaimana dirumuskan oleh Mustafa Mashur dalam tujuh tahapan dakwah 

fardiyah, meskipun ada beberapa kesamaan dari tujuh tahapan tersebut yang 

dilakukan dalam proses pelaksanaan bimbingan rohani di rumah sakit Islam Ibnu 

Sina. 

Kedua, pada tahap akhir dakwah fardiyah seorang mad`u diberikan jalan 

untuk bergabung dengan jamaah, proses pelaksanaan bimbingan rohani Islam di 
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rumah sakit Islam Ibnu Sina tersebut belum berintima’ kepada suatu jamaah. 

Pembimbing rohani Islam dengan kapasitasnya sebagai bagian dari ummah, hanya 

melaksanakan kewajiban dakwah ilallah melalui ceramah (nasehat keagamaan) dimana 

aktivitas ini tidak mempunyai sanad jama’i (kaitan jamaah) dan organisasi atau tatanan 

structural yang belum terwujud. Hal tersebut disebabkan karena tujuan bimbingan 

rohani Islam di rumah sakit Islam Ibnu Sina adalah memperoleh kesembuhan atas 

penyakitnya melalui motivasi-motivasi hidup dan peningkatan ketaatan kepada Allah 

SWT sedangkan tahap akhir dari dakwah fardiyah penigngkatan ketakwaan 

diwujudkan melalui kaderisasi dalam jamaah agar seorang mad`u dapat berperan 

sebagai da`i dikemudian hari. 

Berdasarkan tahapan dakwah fardiyah yang dilaksanakan di rumah sakit Ibnu 

Sina bagi pasien rawat inap menunjukkan bahwa dai dengan komunikasi 

interpersonal berusaha untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, pemenuhan 

kebutuhan spiritual tersebut diyakini dari beberapa penelitian mampu memberikan 

dampak positif terhadap kesembuhan pasien itu sendiri. Berdasarkan berbagai proses 

tersebut, peneliti melihat hal-hal spiritual yang dilakukan pihak rumah sakit adalah: 

a. Kebutuhan mengenai bimbingan ibadah-ibadah pokok seperti bimbingan 

taharah yakni tayammum dan istinja`, bimbingan solat orang sakit dan 

bimbingan puasa bagi orang sakit; 

b. Kebutuhan mengenai berbagai ibadah tambahan seperti berdoa, membaca al-

quran dan berdzikir; 

c. Bimbingan kehidupan melalui nasehat-nasehat dan konseling. 

Secara psikologis, orang sakit akan mengalami beberapa gejala-gejala negatif 

seperti munculnya perasaan takut, cemas dan menarik diri dari aktivitas sosial, 

egosentris yang meningkat, sensitif dan cenderung emosional, perubahan persepsi dan 
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berkurangnya minat.
46

 Tahapan-tahapan pemberian bimbingan rohani Islam di rumah 

sakit Ibnu Sina dengan model persuasif (dakwah fardiyah) bertujuan untuk 

mengurangi kondisi psikologis orang sakit yang negatif tersebut. Respon pasien untuk 

mendengarkan nasehat dan berdoa bersama dengan petugas rohani menunjukkan 

bahwa psikologis negatif pasien berubah menjadi positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

substansi dakwah fardiyah terletak pada kondisi psikologis mad`u yang berubah 

menjadi lebih baik melalui komunikasi interpersonal, meskipun tahapan dakwah 

fardiyah dalam beberapa teori tidak terpenuhi. Dalam kasus rumah sakit, tidak efektif 

melaksanakan semua tahapan dkawah fardiyah yang disebutkan sebelumnya 

(Tinjauan Teoritis), mengingat kondisi kesehatan fisik dan psikis mad`u yang tidak 

sehat, maka tahapan pelakasanaan fardiyah minimal menyentuh psikologis pasien 

untuk membenahi hatinya terlebih dahulu sebelum membenahi ritual-ritual 

keagamaan dan aktivitas sosial untuk melanjutkan estafet dakwah. Sehingga 

penanganan yang utama terhadap orang sakit dalam hal dakwah adalah pembenahan 

kalbu/hati untuk tetap bersabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupannya. 

Akhirnya, bimbingan rohani di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar memiliki 

nilai positif dalam memotivasi kesembuhan pasien serta memelihara kesabarannya. 

Sedangkan dakwah fardiyah mendorong mad`u untuk memahami Islam secara 

komprehensif, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek 

serta menyambung tradisi untuk menyampaikanya kepada mad`u-mad`u yang lain. 

Inilah nilai-nilai dakwah yang harus terus dilestarikan kepada masyarakat dimanapun 

berada dan dalam kondisi apapun, tujuannya agar manusia tetap dalam ketaqwaan 

kepada penciptanya dan senantiasa konsisten dalam kebaikan tersebut. Allah SWT 

berfirman dalam QS. Fushilat/41 :33. 
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Terjemahnya: 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 
Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 
Termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

47
 

 

Secara umum pesan ayat ini adalah keutamaan berdakwah kepada manusia 

yakni dakwah yang meliputi perkataan, tulisan dan juga sikap. Tidak terlepas juga 

dengan konteks dakwah fardiyah, dimana seorang menyampaikan kebaikan dengan 

metode langsung melalui pendekatan perseorangan dalam mengajak kepada kebaikan 

yakni mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Menganalisis metode dakwah dalam bimbingan rohani Islam di RS Ibnu Sina, 

peneliti mengkategorikan berdasarkan 1. Corak dakwah, yakni dilihat dari materi-

materi yang disampaikan; 2. Bentuknya, yakni dilihat dari cara pendekatan dalam 

menyampaikan materi.  

1. Corak Dakwah pada Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Secara umum materi bimbingan rohani Islam dapat diklasifikasikan menjadi 

empat masalah pokok, yaitu: 1) Masalah Akidah (Keimanan). Masalah pokok yang 

menjadi materi bimbingan rohani Islam adalah akidah Islamiyah. Aspek akidah ini 

yang akan membentuk moral (akhlak) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi bimbingan rohani Islam adalah masalah akidah atau keimanan. 2) 

Masalah Syari’ah. Materi bimbingan rohani Islam yang bersifat syari’ah ini sangat 

luas dan mengikat seluruh umat Islam. Kelebihan dari materi syari’ah Islam antara 

lain, adalah bahwa ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Terhadap orang sakit 

                                                 
47

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 480 . 



104 

 

mereka mendapatkan rukhshah atau keringan sehingga ibadah salat dll orang sakit 

berbeda dengan orang sehat, sehingga pemahaman fikih harus dimiliki oleh 

pembimbing rohani; 3) Masalah Mu’amalah merupakan aspek kehidupan sosial 

Ibadah dalam mu’amalah di sini, diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan 

dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah swt. 4) Masalah Akhlak. Materi 

akhlak ini diorientasikan untuk dapat menentukan baik dan buruk, akal, dan kalbu 

berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena, 

ibadah dalam Islam sangat erat kaitannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan 

pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Pada aspek akhlak inilah yang 

lebih banyak porsinya diberikan kepada pasien terutama akhlak kepada Allah swt.
48

 

Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa isi materi dakwah yang 

disampaikan pembimbing rohani Islam di Rumah Sina Ibnu Sina adalah: Pertama, 

masalah syariah yakni tata cara salat dan tayammum dan Kedua, masalah akhlak 

yakni mengenai kesabaran, keridhoan dan tawakkal dalam menghadapi ujian sakit. 

Namun, pada masalah syariah tersebut, materi disampaikan sesuai dengan permintaan 

pasien dan keluarga sedangkan materi-materi akhlak merupakan kewajiban yang 

harus disampaikan oleh pembimbing rohani Islam.
49

 Meteri akhlak yang 

mendominasi untuk disampaikan oleh pembimbing rohani tersebut menggambarkan 

bahwa corak dakwah yang ada di Rumah Sakit terhadap pasien rawat inap RS Ibnu 

Sina adalah corak dakwah sufistik. Rosyidi menyampaikan bahwa corak dakwah 

sufistik adalah bertitik pada pengkajian akhlak dalam usaha mendekatkan diri kepada 
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Allah SWT, membentuk manusia yang memiliki akhlak terhadap sesama manusia 

(hablumminannallah wa habluminnasi).
50

 

2. Bentuk Dakwah pada Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina. 

Bimbingan rohani Islam merupakan sarana dakwah dalam bentuk 

irsyad.
51

 Irsyad sebagai salah satu bentuk dakwah yang lebih menekankan pada 

proses pemberian bantuan terhadap diri sendiri, individu, atau kelompok agar keluar 

dari berbagai macam kesulitan. Bimbingan rohani Islam menurut Salim.
52

kegiatan 

yang didalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien di 

rumah sakit, sebagai upaya menyempurnakan ikhtiar medis dengan ikhtiar spiritual. 

Tujuannya memberikan ketenangan dan kesejukan hati dengan dorongan dan 

motivasi untuk tetap bersabar, bertawakal, dan senantiasa menjalankan kewajiban 

sebagai hamba Allah.
53

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti menemukan bentuk dakwah yang dilakukan di rumah sakit Ibnu Sina 

diantaranya dakwah lisan (da`wah bi al-Lisan) dan dakwah tindakan (da`wah bi al-

hal). Dapat diuraikan dalam table dibawah ini: 
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a. Dakwah Lisan 

Bimbingan rohani Islam yang digunakan di Rumah Sakit Ibnu Sina, sesuai 

dengan Alquran, dengan bentuk tausiyah atau ceramah yang terdiri dari model 

hikmah, nasehat yang baik (mau’idzah hasanah), dan berhadapan langsung/diskusi 

mujadalah. Penggunaan ketiga model ini disesuaikan dengan kondisi pasien. 

Terkadang ketiga model ini digunakan secara bersamaan. Model hikmah dan 

mau’idzah hasanah sering digunakan saat pasien dalam kondisi baik, sehingga pasien 

mampu memahami apa yang disampaikan oleh petugas rohani, sedangkan mujadalah 

lebih sering digunakan pada keluarga pasien dalam keadaan kritis.
54

 

Materi-materi tentang nilai-nilai bersikap menerima dengan tabah dan 

mengambil sikap yang tepat, serta berusaha secara optimal dalam menghadapi suatu 

masalah: sabar, tawakkal dan ridho yang bercorak kebatinan. Selain itu nilai-nilai 

penghayatan yakni keyakinan terhadap nilai yang dianggap berharga, seperti cinta 

kasih, kebenaran, keindahan, dan keimanan. Selain itu, sebagaimana pemaparan 

sebelumnya materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan ajaran agama yakni 
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dalam ruang lingkup syariah, terkadang pasien diajarkan beberapa penerapan syariah 

dalam konteks pelaksanaan ibadah.  

1) Salat 

Petugas rohani mengingatkan bagaimanapun sakit pasien, shalat seharusnya 

tetap dilaksanakan. Petugas rohani harus cukup bijak dalam mengaitkan shalat 

dengan kesembuhan penyakit. Kesembuhan penyakit tidak hanya dari segi lahir, 

seperti berobat, tetapi harus dibarengi dengan usaha batin, yaitu dengan memohon 

pertolongan kepada Allah SWT, salah satunya adalah dengan ibadah shalat. 

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 153. 

                         

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

55
 

Islam memberikan keringanan pada umatnya untuk mengerjakan shalat sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan. Apabila pasien tidak mampu melaksanakan shalat 

dengan berdiri, maka boleh dilakukan sambil duduk, berbaring, atau bahkan dengan 

isyarat yang bisa dilakukan pasien penderitakanker. Tidak jauh berbeda dengan 

pemberian materi bersuci, pemberian materi shalat pun terkadang petugas rohani 

mempraktekan meskipun secara singkat, baik dengan duduk, berbaring, maupun 

isyarat. 

2) Tayammum 

Petugas rohani menerangkan mengenai tayamum bagi mereka yang tidak bisa 

berwudhu, bagi orang sakit yang tidak diperbolehkan menyentuh air, maka 
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diwajibkan bertayamum dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Petugas 

rohani akan menerangkan cara bertayamum dengan meletakan kedua tangan ke tanah 

atau debu dan ditiup, dengan niat yang ikhlas karena Allah, sambil membaca 

basmallah dan mengusap kedua tangan pada muka dan kedua telapak tangan.  

Petugas rohani telah menyediakan tayamum yang lengkap dengan peralatan 

tayamum bagi setiap pasien, sehingga diharapkan pasien tidak akan merasakan 

kesulitan mencari debu apabila ia merasa debu yang menempel baik di lantai atau 

tembok tidak suci. Apabila pasien tidak mengetahui cara bertayamum, maka petugas 

rohani siap membantu. Petugas rohani juga telah mengajarkan cara bertayamum pada 

perawat, sehingga diharapkan bukan hanya petugas rohani yang membantu pasien 

dalam hal ibadah, tetapi para karyawan juga mampu membantu pasien yang 

membutuhkan. 

3) Berdoa dan Zikir 

Materi dakwah lain yang disampaikan petugas rohani kepada pasien adalah 

doa. Petugas rohani tidak henti-hentinya mengingatkan kepada pasien untuk selalu 

berdoa kepada Allah SWT agar dapat diberi kesembuhan dari penyakit yang 

dideritanya. Petugas rohani selalu mengingatkan kepada pasien untuk dapat sembuh 

dari penyakit harus berusaha secara lahir dan batin, tenaga medis dan petugas rohani 

hanyalah perantara dalam mengobati sedangkan yang menyembuhkan sesungguhnya 

adalah Allah SWT, doa dan dzikir yang diajarkan petugas rohani sangat bermanfaat. 

Dengan berdoa dan berdzikir hati menjadi tentram, sehingga daya tahan tubuh pasien 

meningkat dan yakin bahwa penyakit yang pasien derita akan sembuh. Mengenai doa 

dan zikir ini disebutkan dalam QS: al-Syu’ara/26 : 80. 
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Terjemahnya: 

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”
56

 
 

4) Sabar, Ridho dan Tawakkal. 

Petugas pembimbing rohani tidak henti-hentinya mengingatkan kepada pasien 

untuk menerapkan perilaku sabar, pasien dan keluarganya diharapkan dengan lapang 

dada menerima ujian yang Allah berikan. Karena Allah sendiri berjanji akan 

memberikan apa yang hambanya minta dan mengampuni dosa-dosa hambaNya 

apabila ia bersungguh-sungguh ingin bertobat dan bersabar menerima cobaan dan 

musibah. 

Pasien yang sedang sakit setelah berusaha untuk sembuh melalui pengobatan 

medis dan setelah berdo’a memohon kesembuhan, maka selanjutnya adalah berserah 

diri kepada Allah atas segala ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Hal ini 

disampaikan oleh pembimbing rohani dengan baik disetiap pertemuan dengan pasien 

dan keluarganya sebagai pengingat kepada pasien.Pembimbing rohani juga selalu 

mengingatkan kepada pasien dan keluarganya untuk ridho atau ikhlas dengan sakit 

yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mempercayakan bahwa sakit yang dideritanya 

adalah pemberian Allah dan Allah juga telah menyiapkan obatnya jikalau hambanya 

memohon kepadaNya. Perilaku ridho ini selalu ditanamkan oleh pembimbing rohani 

kepada pasien serta keluarganya supaya mereka tidak mengeluh atas sakit yang 

dideritanya.
57
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5) Membaca atau Mendengarkan Lantunan Al-Qur’an 

Di dalam Al-Qur’an, terdapat ayat-ayat yang dapat menentramkan hati jika 

dibaca atau didengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, pasien yang sedang 

dirawat inap di rumah sakit, membaca Al-Qur’an atau bagi yang tidak bisa membaca 

dapat mendengarkan supaya rasa sakitnya dapat berkurang dan dapat menambah 

pundi-pundi amal serta pahala baginya dan keluarga yang sedang merawatnya. Pada 

satu momen terkadang keluarga meminta secara khusus kepada petugas untuk 

membaca al-Quran dan pasien mendengarkanya. Pada kesempatan ini pasien merasa 

lebih tenang ketika dibacakan al-Quran.
58

 

6) Pendekatan Persuasif 

Sedangkan dari sisi bentuk penyampaian pelayanan bimbingan rohani Islam di 

Rumah Sakit Ibnu Sina dilakukan dengan teknik: Persuasif atau mengunjungi pasien 

secara langsung. Karena penderita sangat heterogen, maka santunan spiritual dengan 

caraseperti ini sangat efektif karena dengan caraseperti ini petugas rohani dapat 

bertemu dan menyampaikan secara langsung materi bimbingan rohani kepada pasien 

sehingga pasien dapat dengan mudah menerimanya. Disamping itu penderita atau 

pasien yang tidak mampu berjalan juga dapat di datangi langsung oleh petugas 

rohani. Petugas rohani dalam memberikan layanan terlebih dahulu petugas rohani 

memahami kondisi psikis pasien dan mengetahui latar belakang keagamaan pasien, 

karena tiap-tiap pasien memiliki pemahaman tentang keagamaan yang berbeda-beda. 

Cara seperti ini sangat penting karena akan menentukan  dan mempermudah 

pemberian  bimbingan yang akan di sampaikan.
59
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Melalui pendekatan konsep dakwah tersebut diharapkan pelayanan bimbingan 

rohani Islam mampu memberikan dampak positif kepada pasien rawat Inap. Berikut 

ini beberapa testimoni dari pasien setelah mendapatkan pelayanan dari para 

pembimbing rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina: 

1) merasa bersyukur karna ada yang mendoakan dan kondisi kesehatan saya 
sudah agak membaik dan saya masuk hari rabu sudah hampir seminggu di 
rawat di rumah sakit.

60
 

2) Hari-hari datang ustadz petugas rohani, didoakanki dan suruh ki juga berdoa 
bersama, mengaminkan doanya ustadz, dan membaca alfatiha, terus 
ustadznya berdiri di depan sana, sudah tujuh hari di rawat di sini, dan hari-
hari datang sore di sini na doakan dan di suruh perbanyak berdzikir, berdoa, 
jangan lupa sholat. ujar pasien. agak tenang perasaan setelah di doakan sama 
ustadz petugas bimbingan rohani.

61
 

3) Setelah di doakan merasa tenang, dan saya bersyukur karena ada yang  
mendoakan untuk kesembuhan saya. 

62
 

4) Perasaannya setelah didoakan, enak dirasa karena ada yang doa-doakan ki, 
bersemangat ki juga, dan sudah keluar masuk dirawat di sini ujar pasien.

63
 

5) Perasaannya setelah didoakan, merasa tenang, dan bagus karena ada yang 
mendoakan.

64
 

6) Perasaannya setelah didoakan, alhamdulillah agak membaik dan merasa 
bersyukur karna ada yang mendoakan.

65
 

Dengan berbagai macam tanggapan pasien tersebut, pembimbing rohani 

sangat berperan dalam menetralisir keadaan psikologisnya untuk tenag, sabar dan 

ikhlas menerima cobaannya dan berusaha untuk sembuh dengan iktiar-ikhtiar yang 

dilakukannya. Dengan demikian peneliti peran dakwah melalui pelayanan bimbingan 

rohani Islam perlu dijadikan prioritas yang lebih terstruktur dan maksimal mengingat 
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dampak yang dihasilkan dalam menunjang kesembuhan pasien rawat inap beserta 

keluarga dengan memberikan penguatan-penguatan mental maupun spiritual. 

b. Dakwah Tindakan 

Melanjutnkan pendekatan persuasif yang peneliti sebutkan sebelumya. 

Dakwah persuasif dapat dipahami sebagai dakwah yang menekankan dan berbasis 

kepada kekuatan moral atau akhlak mulia. Dakwah persuasif yaitu dakwah yang 

menekankan pada keteladanan dan keluhuran budi pekerti,
66

 sehingga dakwah 

persuasif sejajar dengan dakwah tindakan dalam kategorisasi bentuk dakwah. 

Dakwah tindakan merupakan aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan 

nyata terhadap penerima dakwah sehingga tindakan nyata tersebut  sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh penerima dakwah tersebut. Salah satu bentuk dakwah tindakan 

dalam dakwah dimaknai sebagai keteladanan dan pengobatan. Keteladanan yang 

ditunjukkan oleh petugas pembimbing rohani Islam seiring dengan materi-materi 

yang disampaikan, petugas sering mempraktekkan syariah mengenai tata cara salat 

baring dan tayammum, serta mencerminkan tutur kata yang baik dan lembut  dll. 

Sedangkan dakwah tindakan melalui pengobatan merupakan upaya pemberdayaan 

kesehatan melalui media air. Hal ini dilakukan pembimbing rohani Islam di Rumah 

Sakit Ibnu Sina, perawat menyampaikan bahwa: 

 
pasien yang terbaring atau dipasangkan (tabung oksingen) sulit berkomunikasi, 
biasanya kalau saya mendampingi petugas rohani, pak ustadz  disebutkan nama 
pasien, lalu mendoakan air yang terisi dalam botol aquanya dan setelah air itu 
didoakan lalu disuruh minum air yang telah didoakan kepada pasien tertuang 
didalam gelas.

67
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Menurut masaru emoto yang dikutip oleh Lutfil Kirom Az-Zumaro bahwa 

semua air di manapun di dunia adalah materi netral sehingga dapat membentuk 

kristal-kristal yang berbeda-beda yang mewakili setiap sugesti atau kata-kata yang 

dibacakan jika baik maka kristal yang terbentuk akan menjadi indah, sebaliknya akan 

buruk ketika sugesti yang diberikan kurang baik.
68

 Selain itu air dengan temperatur 

tertentu jika dikomsumsi akan menjaga kelangsungan tubuh, jika air dingin secara 

alami memiliki beberapa manfaat positif seperti menurunkan suhu tubuh yang tinggi. 

Sedangkan air dalam kondisi panas atau hangat mampu memberikan beberapa 

manfaat positif juga.
69

 

Kemampuan air dalam menyembuhkan disebabkan karena terdapat hado, 

semacam energi yang menempel pada suatu benda. Kualitas hado air berbanding 

dengan tekstur kristal. Semakin indah bentuknya, semakin ampuh untuk 

menyembuhkan penyakit.
70

Oleh sebab itu tidak salah, sering sekali petugas 

pembimbing menjadikan air sebagai media perantara (wasilah) untuk pasien karena 

berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit yang didukung dengan kemurnian dan 

kualitas jiwa seseorang serta dilakukan secara terus menerus. 

D. Faktor Penghambat dan Peluang Bimbingan Rohani Islam dalam Memotivasi 

Kesembuhan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. 

Meski berjalan dengan baik dan lancar, ada beberapa faktor penghambat yang 

menyebabkan pelayanan ini kurang maksimal. Disisi lain pelayanan bimbingan 

rohani Islam ini juga merupakan peluang yang dapat memberikan dampak positif. 
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Berikut merupakan faktor penghambat dan peluang bimbingan rohani Islam di 

Rumah Sakit Ibnu Sina bagi pasien rawta inap. 

1. Hambatan  

a. Keterbatasan Waktu 

Jadwal yang ditentukan pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan 

bimbingan rohani Islam sudah ada dengan ketentuan kewajiban yang dai hanya satu 

kali untuk satu pasien. Ketika ada pasien baru akan segera diberitahukan kepada dai 

jadwalnya dalam memberikan bimbingan rohani. Hal ini telah disesuaikan dengan 

jadwal para dokter dan perawat dalam memberikan layanan medis. Sehingga dengan 

adanya jadwal tersebut dapat memberikan pelayanan optimal dari segi medis dan 

non-medis. Namun, demikian dalam pengamatan peneliti, para dai memberikan 

pelayanan non medis tersebut masih sangat kurang disebabkan tidak semua orang 

dapat langsung menerima dan melaksanakan pesan agama yang disampaiakan. 

Sehingga dengan begitu berdampak pula dengan penerimaan jiwa pasien yang kurang 

maksimal. Harapan tersebut disampaikan oleh beberapa pasien: 

harapannya kalau perlu tiap hari ustadznya atau petugas rohani datang ke kamar 
pasien mendoakan, jangan cuman sekali mendoakan, karna orang sakit itu 
butuh di doakan dan mendapatkan nasihat-nasihat agama ujar pasien.

71
 

Harapannya kalau bisa setiap hari datang mendoakan, karena orang sakit butuh 
didoakan untuk cepat sembuh ujar pasien.

72
 

b. Fasilitas  

Fasilitas yang kurang memadai untuk dilaksanakannya bimbingan rohani 

Islam menjadi salah satu penghambat. Tidak adanya tuntunan rohani (tunro) semacam 
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buku panduan ibadah orang yang sakit seharusnya diberikan kepada setiap pasien 

sebagai media penunjang pelayanan, dengan jadwal bimbingan yang kurang maka 

dengan adanya buku tuntunan. Sehingga tidak jarang ketika sedang kunjungan, 

pembimbing rohani seringkali mendapatkan beberapa pasien dan keluarganya yang 

meminta pembimbing rohani untuk mencatatkan do’a, materi dzikir, tata cara 

tayamum dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki buku panduan tersebut, 

selama di rumah sakit mereka akan memiliki pedoman walaupun pembimbing rohani 

sedang tidak dijadwalkan untuk datang kunjungan.
73

 

Selain itu pemanfaatan media lain seperti audio belum terwujud padahal ada 

baiknya bimbingan rohani Islam melalui audio tersebut jika dilakukan akan memiliki 

dampak positif bagi pasien. Bimbingan rohani Islam melalui media audio dapat 

berupa alunan ayat-ayat suci al-Qur'an, doa kesembuhan, pengajian atau ceramah 

agama, musik islami, dan adzan shalat. Dengan mendengarkan audio Islami pasien 

diharapkan menemukan ketenangan sehingga pasien mampu menerima pengobatan 

dengan baik yang akhirnya proses pengobatan menjadi cepat.Selain itu, alunan adzan 

melalui media audio menjadikan pasien merasa diingatkan untuk melaksanakan 

ibadah shalat lima waktu.
74

 

c. Kuantitas SDM (Pembimbing Rohani Islam) 

Kuantitas atau jumlah tenaga pembimbing rohani yang kurang menjadi salah 

satu penghambat pelayanan, dikarenakan banyaknya ruangan yang terdiri dari 5 lantai 

dan setiap lantai ada beberapa kamar sedangkan jumlah pembimbing rohani hanya 2 
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orang. Sehingga setiap pasien belum mendapatkan layanan secara maksimal dan 

hanya beberapa kali dalam seminggu dan bahkan pasien hanya mendapatkan satu kali 

bimbingan. Walaupun hal ini bukan menjadi faktor utama penyebab kurang 

maksimalnya pelayanan, namun berdampak kurang maksimal terhadap respon 

spiritual pasien olehnya perlu ditinjau ulang dan bagi pengurus rohani agar 

mendapatkan pembimbing rohani baru yang kemudian akanmemberikan kajian atau 

tarbiyah rutin supaya menjadi pembimbing rohani yang professional dan mumpuni 

dalam bidang tersebut.
75

 

1. Peluang 

a. Motivasi Kesembuhan Pasien 

terciptanya komunikasi yang harmonis antara perawat ICU dengn TIM 

kerohanian dan adanya kesadaran dari keluarga atau pasien akan pentingnya do’a 

menjadi peluang bagi dai untuk selalu memotivasi kesembuhan pasien terutama 

dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah serta mujahadah pasien dalam 

menerpakan sifat sabar, tawakkal dan ridho atas penyakit yang dideritanya.Salah 

satunya apa yang dirasakan oleh pasien dalam menangapi proses pelaksanaan 

bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina, bahwa: 

Hari-hari datang ustadz petugas rohani, didoakanki dan suruh ki juga berdoa 
bersama, mengaminkan doanya ustadz, dan membaca alfatiha, terus ustadznya 
berdiri di depan sana, sudah tujuh hari di rawat di sini, dan hari-hari datang sore 
di sini na doakan dan di suruh perbanyak berdzikir, berdoa, jangan lupa sholat. 
ujar pasien. agak tenang perasaan setelah di doakan sama ustadz petugas 
bimbingan rohani.

76
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Ketenangan yang dirasakan pasien pasca bimbingan rohani tersebut 

sesungguhnya yang menimbulkan respon spiritual pasien sehingga mendorongnya 

untuk selalu berpikir positif terhadap apa yang dideritanya. Respon spiritual adaptif 

berdampak lebih lanjut untuk proses kesehatan pasien, kesehatannya yang semakin 

bagus karena adanya penerimaan diri terhadap sakitnya dengan menunjukkan harapan 

yang realistis, pandai mengambil hikmah, dan ketabahan hati, ada peningkatan dan 

intensitas nilai positifnya, artinya mereka semakin rajin sholat, kemudian kualitas 

doanya jadi lebih tajam, tadarus dan dzikir juga tidak putus setelah dari sini.
77

 

Fasilitas yang ada hanya buku yang dipegang oleh pembimbing rohani, yang di isi 

setiap ada pasien-pasien baru.
78

 

b. Wadah terbaru untuk berdakwah  

Unsur dakwah yang melekat pada pelayanan bimbingan dakwah di Rumah 

Sakit Ibnu Sina yakni melalui materi-materi yang disampaikan dalam pelayanan 

bimbingan rohani Islam sesuai dengan materi dakwah pada umumnya, yaitu 

mengajak mad’u untuk tetap berada pada jalan Allah dan menjauhi laranganNya, 

berperilaku sabar dalam segala kondisi dan ikhlas menerima ketetapanNya. Pada satu 

kesempatan wawancara terhadap pengurus harian Rumah Sakit Ibnu Sina 

menyampaikan: 

Menurut saya tentang Bimbingan rohani di rumah sakit ibnu sina itu memang 
sangat diperlukan, karena selain kita ini rumah sakit islam, jadi salah satu ciri 
khasnya kita  dalam rumah sakit islam itu, memang diadakan bimbingan rohani 
setiap pasien, terutama pasien yang baru masuk dan bimbingan pada pasien 
yang sudah tahap akhir mi. bimbingan rohani yang disampaikan yaitu tentang 
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motivasi penyembuhan pasien juga bimbingannya supaya pasien dan keluarga 
juga ikut berdoa bersama-sama untuk penyembuhan pasien.

79
 

 

Para dai dapat menggunakan strategi ini dalam berdakwah, sebagaimana dakwah 

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemampuan dai dalam berkomunikasi interpersonal 

sangat mendukung kegiatan dakwah. Selain itu proses dakwah ini tidak hanya 

diperuntukkan bagi pasien saja, pihak rumah sakit juga menyediakan jadwal rutin 

agar dakwah tersebut juga dirasakan oleh keluarga atau orang yang sekedar singgah 

di masjid rumah sakit tersebut. Setelah melaksanakan sholat dzuhur ada kultum di 

masjid, tapi terkhusus keluarga pasien yang ikut sholat berjamaah, dan kultum sendiri 

petugas kerohaniaan dan mental, kalau pengajian dan dzikir rutin tiap bulan kami 

khususkan untuk para perawat, dokter, seluruh karyawan, dan kami datangkan 

muballigh dari lembaga dakwah di luar umi dan terkadang interen dari umi.
80

 

Demikian rumah sakit juga dapat dijadikan sarana dakwah yang luas, bahkan bisa 

lebih melekat kepada mad`u disebabkan keterlibatan jiwa dalam mendengarkan dai 

menyampaikan pesan dan ajaran agama Islam lebih mendalam sehingga dampaknya 

bukan hanya pada kesembuhan pasien namun juga berdampak setelah sakit kuantitas 

dan kualitas ibadah juga meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Rumah sakit Ibnu Sina Makassar memiliki dai atau pembimbing rohani Islam 

sebanyak 2 orang dimana masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda-

beda. Setidaknya ada tiga kualifikasi seorang dai yang melekat pada para 

petugas pembimbing rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina yaitu: 

keagamaan, keilmuwan dan motivasi. Perilaku dan ciri keagamaan 

pembimbing rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina nampak pada etika ketika 

akan melakukan bimbingan, pada saat proses bimbingan dan pasca bimbingan 

dimana menekankan pada etika berbicara yang sopan. Sedangkan kualifikasi 

keilmuwan para petugas mampu memberikan pemahaman fikih mengenai tata 

cara salat baring, tayammum dll. Sementara kualifikasi motivasi para 

pembimbing rohani Islam dimana pun bertugas khususnya di Rumah Sakit 

diharapkan mampu mengerakkan dan menimbulkan kekuatan pasien atau 

jamaah (mad`u) untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang 

disampaikan.Adapun tahapan pelaksanaan pelayanan bimbingan rohani Islam 

di Rumah Sakit Ibnu Sina yakni Muqaddimah (rapport) yang terdiri dari 

pemberian salam dan perkenalan; Pembacaan Doa; Pemberian Nasehat 

(Tausiyah dan Penguatan Mental dan Penutup yakni dengan penguatan-

penguatan positif.  

2. Metode dakwah yang dilakukan oleh rumah sakit Islam Ibnu Sina dalam 

memotivasi kesembuhan pasien di kelola oleh bagian syiar dakwah yang di 

relisasikan oleh petugas rohani yakni penerapan nilai-nilai ajaran Islam 
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kepada pasien di rumah sakit Islam Ibnu Sina berupa penanaman ibadah 

seputar salat dan tayammum, sabar, tawakkal, ridho dan materi-materi lain 

yang disesuaikan dengan kondisi pasien, yang tentunya materi tersebut sesuai 

dengan ajaran Islam.Tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah 

Sakit Ibnu Sina ditemukakan pola yang sama dengan tujuh tahapan dakwah 

fardiyah yang dikemukakan oleh Mustafa Masyhur. Yakni: Pertama, 

membangun hubungan emosional dengan pasien ini dibangun dengan 

melakukan salam ketika akan memasuki ruangan dan segera mendatangi 

pasien dengan berkenalan. Kedua, tahapan berdoa yang kemudian 

memberikan tausiyah singkat dan penguatan mental, diberitahukan mengenai 

nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, petugas rohani selalu mengingatkan 

kepada pasien agar selalu beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada 

selainnya seperti: Shalat, tayammum, sabar, tawakkal dan sebagainya serta 

tidak lupa petugas rohani selalu mengingatkan kepada pasien agar selalu 

ikhlas dalam menerima sakit yang dideritanya dan sabar dalam menghadapi 

sakit yang sedang dideritanya. 

3. Pelayanan bimbingan rohani Islam pada pasien tidak selalu berjalan dengan 

baik dan lancar, ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan 

pelayanan ini kurang maksimal antara lain Keterbatasan Waktu; Fasilitas; 

Kuantitas SDM (Pembimbing Rohani Islam). Di sisi lain pelayanan 

bimbingan rohani Islam ini juga merupakan peluang yang dapat memberikan 

dampak positif yakni Motivasi Kesembuhan Pasien; Sarana Dakwah. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Pada dasarnya tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit 

Umum Islam Ibnu Sina Makassar memiliki pelayanan yang Islami dan 
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mempunyai unsur dakwah namun kurang maksimal dirasakan karena waktu 

yang disediakan terbatas sehingga materi-materi yang diberikan terkadang 

dipersingkat dan kurang membekas dipasien. Sehingga untuk efektivitasnya 

maka tahapan pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar sebaiknya menghindari mekanisme formal sehingga pendekatan 

interpersonal/fardiyah kepada pasien bisa lebih efektif. 

2. Dakwah fardiyah merupakan dakwah yang menekankan pada pendekatan 

persuasif, konsep ini juga dibutuhkan untuk memotivasi pasien dalam proses 

penyembuhannya kelak. Olehnya pada setiap tahapan dakwah fardiyah perlu 

dipertimbangkan untuk lebih dioptimalkan dalam pemberian materi 

bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Makassar dan ini 

menjadi peluang untuk menyampaikan ajaran Islam secara keseluruhan baik 

secara tulisan, lisandan perbuatan. 

3. Kurang maksimalnya bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar maka peneliti menganggap bahwa perlu adanya semacam buku 

bimbingan yang diberikan kepada pasien sehingga jika petugas tidak datang 

untuk memberikan bimbingan rohani maka pasien dapat memotivasi dirinya 

sendiri melalui tuntunan rohani tersebut. Selain itu, fasilitas yang menunjang 

petugas rohani Islam agar dapat dipenuhi termasuk dalam hal peningkatan 

kualitas bimbingan yakni pelatihan petugas rohani islam. 
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