
  

 
 

STRATEGI DAKWAH DALAM MELESTARIKAN PESAN-PESAN 
DAKWAH PADA TRADISI MATTAMMU BULUNG DI DESA 

 BENTENG PAREMBA KECAMATAN LEMBANG  
KABUPATEN PINRANG  

 

 
 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Sosial Jurusan Manajemen Dakwah 
pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 
CINDARDEWI 

NIM: 50400118100 
 
 
 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKPRISI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :    Cindardewi 

NIM   :    50400118100 

Tempat/ Tgl Lahir  :    Salopi, 5 Juni 2000 

Jur/Prodi/Konsentrasi :    Manajemen Dakwah 

Fakultas/Program  :    Dakwah dan Komunikasi 

Alamat      :    Dusun Salopi Desa Binanga Karaeng Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang 

Judul    :  Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan 
Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa 
Benteng Paremba Kecamtan Lembang Kabupaten 
Pinrang 

 Menyatakan dengan sesungguhnya  dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

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

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

     Gowa, 25 Juli 2022 

  Penyusun 

   

 

  Cindardewi 
  NIM:50400118100 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR  

 

بََِالحَْ لَلححّأَملول َْ وَبحهََ َسحتْعحاَ حَ َالْاحَلحمَْد ينَوَبحالصهِلاحةلَمْْد لَلَهَِ َبح ّا سْ يحََبحال ا َال ُّ

وَمحوهََِه حاْ  حَ َآلََ َبحصححْبََ َمحجْ مْدح اَ َبحلحّأح حَ َّ َمحشْرحفََال مْدلرْسح  بحالتهِلاحملَلحّأح

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul 

“Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu 

Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”. Sebagai 

sala satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala serta hambatan 

yang dialami penulis, tetapi Alhamdulillah berkat usaha dan optimisme yang besar 

yang didorong oleh kerja keras yang pantang menyerah, serta support dari berbagai 

pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Namun penulis menyadari skripsi 

ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap kritikan dan 

masukan yang sifatnya membangun dari berbagi pihak terhadap skripsi ini. Dengan 

terselesaikannya skripsi ini, Maka dalam hal ini peneliti berterimakasih, yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D dan Wakil  

..Rektor I Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. Wahyuddin, 



 
 

v 
 

...M.Hum, Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, dan Wakil Rektor IV Dr. 

...H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag 

2.  Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr. Firdaus, M. 

Ag Wakil Dekan I Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si, Wakil Dekan II Dr. Hj. Nurlelah 

Abbas, Lc., MA, Wakil Dekan III Dr. Irwanti Said, M. Pd. 

3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Dra. Audah Mannan, M.Ag dan Sekretaris 

Jurusan Manajemen Dakwah Drs. Muh. Anwar, M. Hum.  

4. Pembimbing I Prof. Dr. H. Mahmuddin, M.Ag dan Pembimbing II Drs. Muh. 

Anwar, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Penguji I Dr. H. Misbahuddin, M.Ag dan Penguji II Dra. Audah Mannan, M.Ag 

yang telah menguji dan memberikan saran serta kritik yang membangun dalam 

penulisan karya ilmiah skripsi. 

6. Staf Jurusan Manajemen Dakwah Saharuddin, S.Sos yang memberikan pelayanan 

demi kelancaran pembuatan karya ilmiah (skripsi). 

7. Kepala Desa Benteng Paremba Bapak Muh Yusuf beserta seluruh keluarga besar 

Desa Benteng Paremba yang menjadi informan peneliti atas kesediannya untuk 

diwawancarai dan atas data-data yang telah diberikan sehingga membantu 

terselesaikannya skripsi ini.  

8. Kedua orang tua yang dengan ikhlas membiayai hingga sampai saat ini serta doa-

doa yang selalu ia panjatkan khususnya ibu sehingga segala urusan Allah berikan 



 
 

vi 
 

kemudahan, dan juga support system dari kalangan keluarga dan saudara- 

saudaraku sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah (skripsi). 

9. Keluarga Besar Jurusan Manajemen Dakwah khususnya yang telah memberikan 

bantuan dalam hal penulisan memberikan support system Nur Ainun. M, Fajrianti, 

Sukma, Putri Anggun, dan juga kepada semua teman-teman Manajemen Dakwah 

Angkatan 2018 Kelas C, yang telah memberikan support, saran, dan informasi 

demi menyelesaikan karya ilmiah (skripsi). Dengan kerendahan hati, semoga segala 

bantuan yang diberi oleh berbagai pihak dapat bernilai pahala serta mendapat 

balasan yang baik di dunia dan akhirat. 

 

Gowa,  25 Juli 2022  

Penyusun 

 

 

                                                                                           Cindardewi 
        NIM: 50400118100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL .............................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI ..........................................................  ii 

PENGESAHAN ...............................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................   vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................   ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................   x 

ABSTRAK .......................................................................................................   xv 

BAB I      PENDAHULUAN ...........................................................................  1-10 

A. Latar belakang masalah .............................................................  2 
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus ........................................  6 
C. Rumusan masalah ......................................................................  6 
D. Kajian pustaka ...........................................................................  7 
E. Tujuan dan Kegunaan ................................................................  10 

BAB II    TINJAUAN TEORETIS ..................................................................  11-49 

A. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi .....................................  11 
B. Tinjauan Tentang Pesan Dakwah ..............................................  44 
C. Tinjauan Tentang Budaya ..........................................................  46 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN ......................................................  50-55 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian........................................................  50 
B. Pendektan Penelitan ...................................................................  51 
C. Instrumen Penelitian ..................................................................  51 
D. Sumber Data ..............................................................................  52 
E. Metode Pengumpulan Data .......................................................  53 
F. Teknik Analisis dan Pengolaan Data .........................................  54 
G. Pengujian Kabsahan Data ..........................................................  55 

BAB IV   STRATEGI DAKWAH DALAM MELESTARIKAN PESAN- 
 PESAN DAKWAH PADA TRADISI MATTAMMU BULUNG 
 DI DESA BENTENG PAREMBA KECAMATAN LEMBANG 
 KABUPATEN PINRANG ..............................................................  56-90 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..........................................  56 



 
 

viii 
 

B. Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Matttammu Bulung di Desa 
Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ....   68 

C. Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah 
Pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba 
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang .................................  82 

BAB V    PENUTUP ........................................................................................  91-92 

A. Kesimpulan ................................................................................  91 
B. Implikasi penelitian ...................................................................  92 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  93 

LAMPIRA-LAMPIRAN .................................................................................  97 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................  117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Mata Pencarian Desa Benteng Paremba ...............................................  57 

Tabel 4.2 Lahan Perkebunan/kehutanan Desa Benteng Paremba .........................  58 

Tabel 4.3 Sarana Peribadatan Desa Benteng Paremba ..........................................  59 

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Formal Desa Benteng Paremba ..............................  59 

Tabel 4.5 Sarana Transfortasi Desa Benteng Paremba .........................................  60 

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Desa Benteng Paremba .........................................  61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI  

A.   Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡṡ ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kha ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sya es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض
 ṭṡ ṭ te (dengan titik dibawah) ط
 Ẓṡ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ
 ain „ apostrof terbalik` ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ھ
۶ Hamzah ` Apostrof 
 Ya Y Ye ي
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2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
- Fathah A A 

 Kasrah I I ـِ
 Dammah U U ـِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
يـِ  fathah dan ya Ai a dan i 
وـِ  fathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي َا / ... َ  fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ي ِ

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas  ُ  و

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydidyang dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(يِ  

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti 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 (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 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‟an), 

sunnah,khususdan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 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 
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catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

1. swt.  = subhanahu Wa ta ala 

2. saw. = sallallahu „alaihu Wa sallam 

3. a.s. = „alaihi al-salam 

4. H = Hijrah 

5. M = Masehi 

6. I.  = Sebelum Masehi 

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

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

9. HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  
Nama  : Cindardewi 
Nim  : 50400118100 
Judul : Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada 

Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang.  

Pokok permasalahan penelitian adalah Strategi Dakwah dalam Melestarikan 
Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba 
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan pokok masalah tersebut 
kemudian diuraikan dalam dua sub masalah yakni: 1) Apa Pesan Dakwah yang 
Terkandung dalam Tradisi Mattamu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang? 2) Bagaimana Strategi Dakwah yang Digunakan dalam 
Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng 
Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan Strategi Dakwah Kultural. Adapun sumber data dalam 
penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Imam Masjid, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Petani dan Istri Petani Desa Benteng Paremba serta Masyarakat Desa Benteng 
Paremba. Selanjutnya, Pengumpulan data dan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yakni: reduksi data, 
penyajian data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam 
tradisi mattammu bulung yaitu: 1) Silaturahmi, 2) doa, 3) syukur dan 4) gotong 
royong. Adapun strategi dakwah dalam melestarikan tradisi mattammu bulung yaitu: 
1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara disampaikan secara 
umum di mimbar seperti di Masjid terkait tradisi mattammu bulung. 2) Menjalin 
kerjasama dan memberikan pemahaman face to face mengenai makna dan tujuan 
tradisi tersebut kepada orang yang memiliki pengaruh besar di desa tersebut karena 
orang seperti itulah yang lebih cepat didengarkan ketika menyampaikan sesuatu hal 
kepada masyarakat. 3) Disampaikan secara umum di suatu kegiatan yang di adakan di 
desa seperti ketika rapat pertanian ataupun ketika terdapat perkumpulan masyarakat. 
4) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan dan niat 
dilaksanakannya tradisi mattammu bulung supaya mereka melaksanakan tradisi 
tersebut tidak sekedar ikut-ikutan.  

Implikasi di penelitian ini adalah: 1) Ketika melaksanakan segala sesuatu hal 
yang paling utama dan terpenting yaitu niat karena segala sesuatu yang terjadi dan 
kita lakukan bergantung pada niat serta perlu memahami tujuan dilaksanakannya. 2) 
Agama Islam dan Tradisi harus sejalan, sebab dalam Agama Islam diperoleh petunjuk 
dari Allah SWT yang menjadi acuan hidup yang dapat diinterpretasikan dalam nilai-
nilai tradisi yang berjalan pada  masyarakat. 



  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi Dakwah merupakan perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk 

mencapai tujuan, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan bagaimana taktik cara operasionalnya. Dengan 

demikian strategi dakwah merupakan perpaduan dari perencanaan (planning) dan 

manajemen dakwah untuk mencapai suatu tujuan.  

Di dalam mencapai tujuan strategi dakwah harus dapat menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara taktik (teknik) harus dilakukan, dalam arti kata 

bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi 

dan kondisi. Proses penyampaian ajaran Islam yang berkesinambungan, ditangani 

oleh para pengembang dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar besedia masuk 

kejalan Allah swt. Dan secara bertahap menuju perih kehidupan yang Islami. Suatu 

proses yang berkesinambungan yaitu suatu proses yang bukan insidental atau 

kebetulan, malainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara 

terus menerus oleh para pengembang dakwah sesuai tujuan-tujuan yang dirumuskan. 

Dakwah tidak boleh dilakukan asal jalan, tanpa sebuah perencanaan yang matang, 

baik menyangkut materinya, tenaga pelaksananya, ataupun metode yang digunakan.1 

                                                           
1 Ahmad Amirullah , Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, (Jogjakarta : Primandala 2001), 

h.17. 
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Melihat fenomena yang terjadi sekarang ini banyak pesan-pesan dakwah yang 

terkandung dalam sebuah budaya semakin terkikis atau luntur tergerus oleh arus 

zaman dikarenakan banyak niali-nilai budaya barat yang masuk ke dalam nili-nilai 

budaya lokal, sebab masyarakat lebih tertarik pada budaya barat yang agresif dan 

dinamis, mementingkan kebebasan individu. 

Selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pesan-pesan 

dakwah yang terkandung dalam sebuah tradisi atau budaya dan betapa pentingnya 

pesan-pesan dakwah itu dilestarikan. Itulah yang kemudian menjadi tugas besar bagi 

kita yang paham dengan hal itu untuk memberikan pemahaman atau pelajaran kepada 

mereka, pemaham tentang apa pesan dakwah yang terkandung dalam sebuah tradisi 

dan bagaimana cara menjaga dan melestarikannya agar nilai-nilai budaya lokal dapat 

terjaga sala satu caranya dengan menggunakan strategi dakwah. 

Terdapat beberapa strategi dakwah. Pertama, dakwah fardiah merupakan 

metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang) atau kepada 

beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Kedua, dakwah ammah yang 

dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak 

dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya 

menyampaikan khotbah (pidato). Ketiga, dakwah bil-lisan, yakni penyampaian 

informasi atau pesan dakwah melalui lisan (ceramah atau komunikasi langsung antara 

subyek dan obyek dakwah). Keempat dakwah bil-haal, dengan mengedepankan 

perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bit-tadwin, atau pola dakwah melalui tulisan 

baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-

tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam adalah dakwah bil hikmah, yang 

berdakwah secara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa 
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sehingga pihak obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya 

sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. 

Salah satu tradisi atau budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa 

Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan ialah 

Mattammu Bulung. Tradisi Mattammu Bulung biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 

setahun pada bulan maret dan september, dilakukan ketika padi akan mengeluarkan 

buah padinya sebagai wujud syukur kepada Allah swt, atas limpahan karunia yang 

diberikan berupa tanaman padi yang  telah siap untuk mengeluarkan buah padinya. 

Tidak hanya sebagai wujud syukur, Mattammu Bulung pula diadakan untuk 

mempererat tali silaturrahim dan diakhir acara ini dilaksanakan makan bersama 

sembari berbincang-bincang mengenai permasalah yang dihadapi selama pertanian 

dan salin memberi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Inilah mengapa tradisi 

Mattammu Bulung bagi masyarakat Betteng Paremba dapat diartikan sebagai suatu 

tradisi yang dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan para petani. Namun 

kini penghargaan terhadap padi sebagai sumber kehidupan sudah pudar, masyarakat 

sekarang hanya berpikir bagaimana bibit itu bisa cepat tumbuh dan panen.2 

Dalam tradisi Mattammu Bulung yang merupakan kebudayaan lokal ini 

ditemukan beberapa nilai atau pesan dakwah di dalamnya. Salah satu yang dapat 

terlihat jelas dalam tradisi ini, yaitu do‟a bersama, yang merupakan bentuk rasa 

syukur dan bentuk penghargaan kepada Allah swt. dan memohon kepada tuhan agar 

tanaman padi mereka bisa mengeluarkan buah padi yang sehat dan bisa menghasilkan 

panen yang berlimpah. Selain itu, juga terlihat unsur kerjasama dan gotong royong 

sesama petani dalam melaksanakan tradisi ini.  

                                                           
2 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Cet, II : Jakarta Bumi Angkasa, 2012), h. 140. 
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 Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna atau pesan yang 

terkandung dalam Tradisi Mattammu Bulung, terlihat dari kurangnya antusias 

masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tradisi tersebut karena masyarakat 

menganggap bahwa tradisi tersebut hanya sebatas acara saling bertemu bersama antar 

petani. Oleh karena itu kita yang paham akan hal itu untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat pentingnya tradisi tersebut dengan maksud agar pesan-pesan 

dakwah yang terkandung dapat dilestarikan dengan menggunakan taktik dan 

perencanaan yang matang dan tepat yakni dengan strategi dakwah. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dakwah Dalam Melestarikan Pesan-

Pesan Dakwah Pada Tradisi Mattammu Bulung Desa Betteng Paremba Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang”. 

 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul pada penelitian ini yaitu “Strategi Dakwah dalam 

Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada strategi dakwah, pesan dakwah dan tradisi Mattammu Bulung. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul di atas, dapat dideskripsika 

berdasarkan subtansi yang diteliti yaitu, “Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-

pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan 
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Lembang Kabupaten Pinrang”. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai 

berikut: 

a. Strategi dakwah yang dimaksud pada penelitian ini adalah langkah-langkah 

dakwah yang akan digunakan dalam rangka melestarikan pesan-pesan dakwah 

dalam tradisi Mattammu Bulung di Desa Betteng Paremba Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang.  

b. Pesan dakwah yang penulis maksud pada penelitian ini adalah pesan-pesan dakwah 

yang terkandung atau ditemukan dalam pelaksanaan tradisi Mattammu Bulung di 

Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

c. Tradisi Mattammu Bulung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ritual 

pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benteng Paremba ketika 

tanaman padi akan mengeluarkan buah padinya. Mattammu Bulung juga dapat 

dikatakan sebagai kebiasaan adat makan bersama sebagai rasa syukur kepada allah 

swt karena masih diberi nikmat berupa padi yang telah berbuah. Pada saat petani 

telah melihat tanaman padinya akan segera mengeluarkan buah padi, maka ketua 

adat akan mengumumkan waktu pelaksanaan tradisi tersebut.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa yang 

menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

Bagaimana “Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi 

Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang”. Adapun untuk menjawab pokok permasalahan di atas maka dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apa pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi Mattammu Bulung di 

Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana Strategi Dakwah yang digunakan dalam Melestarikan Pesan-pesan 

Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

 

D. Tinjauan Pustaka Dan Penelitian Terdahulu 

Dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, khususnya dalam perihal mengetahui pesan dakwah dalam tradisi Mattammu 

Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dalam 

lingkup Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar, penulis 

belum pernah menemukan riset (skripsi) yang mengkaji atau membahas judul 

tersebut. Tetapi, penulis menemukan beberapa riset yang nyaris serupa dengan 

penelitian ini, berdasarkan penelusuran dari pembacaan beberapa buku yang dibaca 

penulis. 

1. Skripsi Novianti Rusdi, Tahun 2021 “Strategi dakwah jamaah tabligh dalam 

meminimalisir mappano bolasuji di sungai di Desa Manjalling Kecamatan 

Ujungleo Kabupaten Bulukumba” hasil penelitian ini mengkaji tiga persoalan 

yaitu: pengertian mappano bala suji, strategi dakwah jamaah tabligh dan 

faktor pendukung dan penghambat. Mappano Bola Suji RiSalo‟e merupakan 

sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang masih 

erat dengan adat nenek moyang dengan cara menaruh sesajen yang berisi 

makanan dan buah-buahan ke sungai sebagai ungkapan syukuran ketika 

menjelang bulan Ramadhan karena dipercayai dalam keluarga mereka 
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terdapat keturunan buaya. Dengan strategi dakwah dari rumah kerumah 

sebagai upaya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, faktor penghambat dari 

dakwah jamaah tabligh yaitu metode dakwah yang disalah pahami, 

kekurangan dana dakwah, ketidaksiapan salah satu anggota jamaah tabligh, 

dan penolakan dari beberapa tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh 

dalam mempertahankan tradisi Mappano BolaSuji di sungai Desa Manjalling 

Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 3
 Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Novianti Rusdi adalah sama-sama membahas tentang 

strategi dakwah dalam tradisi dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan pendekatan keilmuan sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Novianti Rusdi adalah terfokus pada meminimalisir 

tradisi sedangkan penelitian ini berfokus pada melestariakan tradisi. 

2. Skripsi Sri Nur Ramadhana, Tahun 2014 “Pesan-pesan Dakwah dalam 

Tradisi Pakande-kandea di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota 

Bau-bau”. Hasil penelitian ini mengkaji tiga persolan yaitu: pengertian 

Tradisi Pakande-kandea, kedudukan tradisi pakande-kandea dalam 

masyarakat Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau dan nilai-

nilai Islam dalam tradisi Pakande-kandea. Adat Pakande-kandea adalah adat 

yang dilaksanakan sebagai rasa syukur atas anugra yang Allah berikan selama 

setahun. Kedudukan tradisi Pakande-kandea dalam masyarakat Kelurahan 

Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau yaitu suatu kegiatan yang harus 

dilaksanakan setiap tahunnya dan telah dilaksakan terun-temurun. Dalam 

                                                           
3 Novianto Rusdi, “Strategi Dakwah Jamaah Tabligh dalam Meminimalisir Tradisi Mappano 

Bolasuji di Sungai Desa Manjalling Kecamatan Ujungleo Kabupaten Bulukumba”, Skripsi  (UIN 
Alauddin Makassar 2021), h. 69. 
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tradisi Pakande-kandea nilai-nilai Islam yang terkandung dalam proses 

pelaksanaannya antara lain saling menghormati, memberi makan kepada anak 

yatim, menjunjung tinggi nilai-nilai perasudaraan antar sesama serta 

mendoakan para pahlawan terdahulu yang berjasa di daerah tersebut. 4 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sri Nur Ramadhana adalah sama-

sama membahas tentang pesan dakwah dalam tradisi dan metode penelitian 

yang di gunakan adalah penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian yang dilakukan Sri Nur Ramadhana adalah terfokus pada pesan 

dakwah dalam tradisi sedangkan penelitian ini berfokus pada startegi dakwah 

dalam melestariakan pesan-pesan dakwah dalam tradisi. 

3. Jurnal Dona Kahfii. MA, pada tahun 2016 yang berjudul, “Tradisi 

Panjopputang Saat Memasuki Masa Panen Padi pada Masyarakat Desa 

Poldun Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal ini 

menjelaskan bahwa panjopputang adalah tradisi yang diadakan saat 

memasuki masa panen padi sebagai bentuk interaksi dan penghormatan 

kepada jiwa atau roh yang bersemayam pada tanaman padi. Proses 

pelaksanaan tradisi panjoputan dikenal dalam tiga tahap yaitu mamulun 

(tahap persiapan), partumanaan (tahap pelaksanaan), dan marhobass (tahap 

akhir pelaksanaan) yang dilakukan satu hari di waktu pagi hari. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian Dona Kahfii. MA. adalah sama-sama 

membahas tentang tradisi pertanian yang masih dilestarikan dan dianut oleh 

sekelompok masyarakat sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan Dona Kahfii. MA. membahas tradisi yang dilaksanakan saat 

                                                           
4 Sri Nur Ramadhana, “Pesan-pesan Dakwah dalam Tradisi Pakande-kandea di Kelurahan 

Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar 2014), h. 5.  
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memasuki masa panen sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi 

pertanian yang dilaksanakan ketika padi akan segera mengeluarkan buah padi 

pertamanya.5 

4. Skripsi Skripsi Arwan Nasruddin, Tahun 2017 “Tradisi Mattammu Bulung di 

Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (Studi 

Unsur-Unsur Budaya Islam)”. Hasil penelitian ini mengkaji dua persoalan 

yaitu: pengertian tradisi Mattammu Bulung dan apa saja usur-unsur budaya 

Islam yang terdapat dalam tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Tradisi Mattammu Bulung 

merupakan  tradisi yang dilakukan  menyambut dan merayakan buah padi 

pertama.6 Arwan Nasruddin melihat bahwa unsur-unsur budaya Islam berupa 

silaturahmi antar petani, kegiatan ini mampu mengumpulkan semua petani di 

desa Benteng Paremba dalam satu tempat sehingga dapat memupuk kembali 

tali persaudaraan antar petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Arwan Nasruddin adalah sama-sama membahas tentang tradisi Mattammu 

Bulung dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif 

sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Arwan Nasruddin 

adalah terfokus pada unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam tradisi 

Mattammu Bulung sedangkan penelitian ini berfokus pada startegi dakwah 

dalam melestariakan pesan-pesan dakwah dalam tradisi Mattammu Bulung. 

                                                           
5

 Dona Kahfii. MA,“ Tradisi Panjopputang Saat Memasuki Masa Panen Padi pada 
Masyarakat Desa Poldun Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara”, Jurnal Kebudayaan 
dan Sejarah Islam 5, no. 1 (2020): h. 56-60 

6  Arwan Nasruddin, “Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan 
Lembang Kabupaten Pinrang (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam)”, Skripsi (UIN Alauddin Makassar 
2017), h. 5. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian mangulas tentang apa saja yang hendak dicapai dari 

penelitian dan biasanya menuliskan hal apa yang ingin dicapai dari rumusan masalah. 

Ada pula tujuan penelitian ini ialah: 

a. Untuk mendeskripsikan Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah 

pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang. 

b. Untuk mengetahui Pesan-pesan Dakwah apa saja yang terdapat pada Tradisi 

Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan 

tekait dengan ilmu pengetahuan Sejaran serta Kebudayaan Islam. Tidak hanya itu 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi selaku rujukan untuk 

penelitian  yang lebih lanjut. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian serta mengajak masyarakat 

khususnya di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk dapat lebih 

berkontribusi dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal ini sehingga dapat 

bertahan serta dinikmati oleh generasi selanjutnya. Perhatian dari pihak 

pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam memperhatikan seluruh aspek- 

aspek tentu demi perkembangan peninggalan budaya selaku suatu kearifan lokal. 

Penelitian ini pula diharapkan mampu berikan manfaat serta sumbangan keilmuan 

bahwa Indonesia ialah Negeri yang kaya akan keanekaragaman budayanya.  
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum  Strategi Dakwah 

1.  Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang berarti kepemimpinan atas 

pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata strategia berasal dari kata strategos yang 

berkembang dari kata stratos (tentara) dan kata agein (memimpin). Istilah strategi 

dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa 

awal Industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan  

masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah. Hal ini penting karena 

dakwah bertujuan melakukan perubahan terencana dalam masyarakat, dan hal ini 

telah berlangsung lebih dari seribu tahun lamanya.1 

Strategi menurut bahasa, yaitu  proses penentuan taktik para pimpinan yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai. Menurut istilah, yaitu tindakan 

yang senantias terus menerus senantiasa meningkat, serta dilaksanakan berdasarkan 

sudut pandang mengenai apa yang diinginkan oleh para pelanggan dimasa yang akan 

datang.2  

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (Planing) dan manajemen untuk 

mencapai suatu tujuan. Namun strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

menunjukkan arah saja untuk mencapai tujuan, melainkan harus menunjukkan 

                                                           
1 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Rosda Karya, 

2011), h. 227.   
2 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ihlas, 1983 ),h. 18 
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bagaimana taktik operasionalnya. 3  Strategi yaitu suatu kesatuan rencana yang 

inklusif, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapa tujuan yang telah 

ditetapkan.4 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yg 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.5 Menurut Bintoro Tjokro 

Wijoyo dan Mustafat Jaya, strategi adalah keseluruhan langkah-langkah dan 

rangkaian kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi persoalan 

yang ada. 6  J.L. Thompson mendefinisikan strartegi sebagai cara untuk mencapai 

sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.7 

Menurut Ricky W. Griffing, Strategy is comprehensive plan For accomplising an 

orgnaization‟s goal ( strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan 

organisasi).8  

Menurut Imam Mulyana, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan 

bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif dan terbaik. Terdapat empatunsur 

penting dalam pengertian strategi, yaitu  kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan 

tujuan. Empat unsur tersebut kemudian disatukan secara rasional sehingga muncul 

beberapa alternatif/pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. 

Hasilnya dirumuskan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun 

pada tindakan operasional.9 

                                                           
3 Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2005. h. 270. 
4  Kustadi suhandang, Strategi Dakwah penerapan Strategi Komunikasi dalam 

Dakwah,(bandung:pt remaja Rosdakarya,2014), 10. 
5  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Pusat Bahasa, 

2008), h.1529. 
6  Bintoro Tjokro Wijoyo dan Mustafat Jaya, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, 

(Jakarta: Gunung Agung, 1990), h.13. 
7 Sandra Oliver, Strategi Publik Relations (Jakarta : Erlangga, 2006), h.2. 
8 Ricky W. Griffing, Manajemen, jilid I ( Jakarta : Erlangga , 2004), h. 224. 
9  Mahmuddin, Transformasi Social (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya 
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Adapun, Henry Mintzberg yang dikutip oleh Nawawi Hadari 

mengartikan/mendefinisikan strategi sebagai 5P, yakni: 

1. Perspektif. 

2. Posisi. 

3. Perencanaan. 

4. Pola kegiatan. 

5. Penipuan (ploy).10 

1) Strategi sebagai Perspektif 

Strategi sebagai Perspektif yang dimaksud disini adalah strategi yang 

telah dirumuskan dapat membentuk misi, serta tujuan sehingga memberikan 

gambaran terhadap semua aktivitas yang dilakukan. Perumusan strategi disini 

sangat penting karena dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan 

nantinya. Secara singkat, strategi sebagai perspektif merupakan sesuatu 

langkah awal yang kemudian akan dijadikan langkah selanjutnya oleh 

organisasi tersebut dalam mengambil keputusan. 

2) Strategi sebagai Posisi. 

Strategi sebagai posisi yang dimaksud disini adalah sebagai proses 

penentuan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi, sehingga kemudian 

bisa dicarikan langkah pilihan yang tepat untuk bersaing dengan para pesaing 

lainnya. Disini analisis SWOT berperan penting dalam perjalanan organisasi 

selanjutnya. Data kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada 

semua dianalisis, dari hasil analisis tersebut organisasi menentukan posisi 

                                                                                                                                                                      
Local) (Makassar: Alauddin Press, 2017), h. 36. 

10 Nawawi Hadari, Manajemen strategi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 
h. 143-147.   
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yang akan diambil. Posisi tersebut bisa sebagai pemimpin pasar, penantang 

pasar. Dari hasil tersebut akan diambil strategi yang kemudian diambil 

organisasi agar mampu survive dalam persaingan.  

3) Strategi sebagai Perencanaan. 

Strategi sebagai Perencanaan disini merupakan sebuah tindak lanjut dari 

penentuan posisi yang telah ditentukan. Hanya saja pada tahap perencanaan 

sudah mulai memasuki tahap yang jauh lebih dalam lagi. Disini organisasi 

mulai menentukan arah sebagai aktualisasi organisasi dan menunjukan 

eksistensi diri mereka sesuai dengan posisi yang telah ditentukan semula. Hal 

ini kemudian dirumuskan sebagai sebuah program yang kemudian akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 11 

4) Strategi sebagai Pola Kegiatan. 

Strategi sebagai Pola Kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu 

pola kegiatan sebagai aplikasi dari program-program yang telah dibuat. Disini 

mulai masuk kepada tahap yang lebih dalam lagi bahkan sampai hal-hal yang 

bersifat teknis. Persaingan disini sangat terasa karena disini mulai terjadi 

gesekan-gesekan dengan organisasi lain yang juga memiliki tujuan yang 

hampir sama. 

5) Strategi sebagai “Penipuan” (Ploy). 

Strategi sebagai Penipuan disini merupakan cara terakhir yang bisa 

dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan. Hal ini sebaiknya baru dilakukan 

jika telah mengalami ketidak stabilan dengan strategi-strategi lain yang telah 

dilakukan. Karena strategi yang satu ini memang jalan yang tidak baik untuk 

                                                           
11 Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005). h. 270. 
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dilakukan. Namun dalam sebuah persaingan saat ini, hal tersebut sudah 

menjadi hal yang mudah untuk dilakukan selama tujuan yang meraka inginkan 

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

Dari definisi di atas, secara umum strategi dapat berarti sebagai sebuah 

rencana tentang rangkaian kegiatan, yang meliputi seluruh elemen yang terlihat 

maupun yang tidak terlihat, untuk menjamin keberhasilan menggapai tujuan yang 

telah ditetapkan oleh sebuah organisasi.  

a. Faktor-faktor strategi  

Setiap organisasi yang berdiri sudah pasti memiliki sebuah tujuan yang 

ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi dari organisasi itu sendiri yaitu, 

sekelompok orang yang terdiri dari dua atau lebih yang berhimpun dalam sebuah 

tujuan yang sama yang akan dicapainya. Dalam merealisasikan tujuan tersebut 

biasanya beberepa organisasi memilliki sebuah cara tersendiri yang akan 

dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses realisasi dari tujuan 

tersebut dengan berbagai cara yang akan dilakukan, walaupun cara tersebut buruk 

untuk organisasi lainnya. Cara tersebut biasa disebut sebagai sebuah strategi. 

Timbulnya strategi dalam sebuah organisasi bukan tanpa sebab, melainkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya. Selain alasan di atas, 

ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya strategi dalam sebuah 

kejadian, yaitu: 

1. Adanya Kelemahan 

Kelemahan pada setiap organisasi menjadi hal yang sangat ditakuti. 

Walaupun secara hakikat kelemahan itu sudah pasti ada dalam diri manusia 

atau orang yang menggerakan organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap 
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organisasi pasti memiliki cara yang digunakan untuk mengantisipasi 

timbulnya kelemahan tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk 

menghindarinya, dimulai dari perekrutan anggota yang pas sesuai dengan 

posisi yang dibutuhkan (sesuai antara kualifikasi kemampuan dengan  tugas 

yang akan dijalankannya). Hal ini memang sangat wajar dilakukan oleh 

sebuah organisasi, karena kelemahan yang ada didalam sebuah organisasi 

akan menyebabkan timbulnya masalah, baik secara internal maupun eksternal. 

Diinternal, kinerja menjadi hal yang paling dekat untuk menjadi taruhannya. 

Dieksternal, Masalah yang ada akan menyebabkan daya saing yang dimiliki 

akan menurun. Jika hal tersebut sudah terjadi maka eksistensi organisasi akan 

menjadi taruhan. 

2. Adanya Pesaing yang Kuat (Ancaman dari Pesaing Lain)  

Dalam sebuah persaingan, adanya pesaing memang menjadi unsur 

yang harus ada. Menjadi sebuah persaingan yang menarik apabila di dalamnya 

terdapat para pesaing yang kuat, karena akan terjadi pertempuran dalam 

mencapai kemenangan yang diinginkan. Searah dengan adanya pesaing, maka 

peluang yang ada semakin berkurang karena menjadi perebutan dengan para 

pesaing yang lain. Inilah yang harus diantisipasi oleh sebuah organisasi yang 

ingin maju. Dengan dorongan itu, maka timbulah strategi yang kemudian 

menjadi formula yang akan digunakan untuk mewujudkan tujuan dalam 

organisasi sesuai dengan keinginan dari para pendiri dan penggeraknya. 

3. Adanya peluang yang tersedia 

 Dalam dunia usaha, persaingan menjadi sebuah keniscayaan yang 

harus dihadapi. Senang ataupun tidak, perlu adanya sebuah tindakan untuk 
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mengambil posisi terbaik dalam persaingan tersebut. Salah mengambil 

tindakan bisa mengakibatkan kekalahan yang diterima. Begitu pun sebaliknya, 

tindakan yang benar akan membawa kepada kemenangan yang berarti 

mengambil posisi yang teratas pada tingkat kedudukan dalam pasar 

persaingan tersebut. Oleh karena itu, ketika ada sebuah peluang yang hadir di 

tengah-tengah persaingan tersebut, maka harus diambil tindakan untuk 

memanfaatkan hal tersebut. Peluang biasa hadir pada saat yang tidak 

diinginkan oleh orang lain.  

 Hal tersebut yang sering menyebabkan orang banyak terlena ketika 

dihadapkan pada sebuah peluang yang sebenarnya bisa menjadi batu loncatan 

dalam usahanya. Oleh karena itu banyak yang mengatakan ketika peluang 

datang, sesulit apapun keadaan pada saat itu dan sesempit apapun waktu yang 

dimiliki, dia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan 

mengambil tindakan terbaik yang sesuai dengan peluang yang sedang 

dihadapi. 

4. Adanya kekuatan yang dimiliki 

Kekuatan menjadi sebuah hal yang harus ada dalam sebuah organisasi. 

Karena dengan kekuatan tersebut sebuah organisasi dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan. Kekuatan dapat terdiri dari beberapa hal. Kemampuan yang 

dimiliki setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut, fasilitas yang 

dimiliki hingga kepada suasana kondusif dan penuh kenyamanan untuk 

melakukan aktifitas yang menunjang terwujudnya tujuan tersebut. Setiap 

organisasi yang memiliki ketiga hal di atas mempunyai peluang untuk 
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menjadi pemimpin dalam sebuah kompetisi dan menjadi sebuah pemenang 

dari sebuah persaingan.12 

b. Tujuan dan Manfaat Strategi 

Sebagai sebuah organisasi yang menginginkan perkembangan baik, maka 

diperlukan sebuah rumusan perencanaan yang sangat matang untuk merealisasikan 

tujuan yang telah ditetapkan. Rumusan tersebut biasanya dibuat dalam sebuah 

rancangan yang disatukan dalam sebuah Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta 

dilebur kembali ke dalam program-program penunjang yang disusun secara 

sistematik hingga mencapai hal yang diinginkan tersebut. Selain hal di atas, perlu 

diperhatikan pula beberapa kondisi yang terjadi ketika berjalannya program-

program tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan perkiraan (forcasting) 

keadaan masa depan dalam sebuah organisasi. 

Hal ini dibutuhkan agar ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan 

tidak menjadi masalah yang berdampak besar karena pada awal pelaksanaan sudah 

diperkirakan hasil yang akan diterima, baik ataupun buruk. Setelah 

memperkirakan beberapa kemungkinan hasil yang di dapat, organisasi sebaiknya 

juga membuat beberapa langkah strategis untuk menyikapi hasil yang akan di 

dapat. Sehingga apapun hasil yang dihasilkan sudah terdapat solusi atau cara untuk 

melangkah terus menggapai tujuan tersebut. 

Beberapa penjelasan di atas merupakan sebuah perencanaan (planning) yang 

perlu dilakukan oleh setiap organisasi. Sering disebut dengan sebuah hal strategi 

organisasi. Oleh karena itu, tujuan dan manfat dari sebuah strategi adalah: 

                                                           
12 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ihlas, 1983) h. 78. 
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1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat digunakan 

untuk mengarahkan organisasi tersebut kearah yang baik Mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dalam organisasi sangatlah penting. Karena 

informasi tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah formula sasaran, 

strateginya hingga program penunjang tujuan yang akan dijalankan.  

2. Mengetahui langkah strategis yang akan digunakan oleh organisasi tersebut 

dalam merealisasikan tujuan yang diinginkan. Langkah strategis yang telah 

disusun akan digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses 

terwujudnya tujuan-tujuan yang diinginkan organisasi. oleh karena itu, tujuan 

dengan formulasi strategi harus berhubungan agar sinergitas yang dijalin juga 

mambantu proses percepatan tersebut. 

3. Memprediksi keadaan yang akan terjadi pada organisasi di waktu yang akan 

datang, setelah persaingan dengan organnisasi lain dimulai. Prediksi dalam 

sebuah organisasi sangat penting dilakukan untuk dijadikan bahan persiapan 

terhadap setiap hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Selain itu, 

prediksi juga akan dijadikan sebuah sandaran dalam mengambil keputusan 

dalam organisasi.  

4. Mengetahui hambatan-hambatan yang kemungkinan akan dilalui oleh 

organisasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hambatan merupakan 

sebuah kerikil tajam yang dapat menghambat laju perkembangan dari sebuah 

organisasi. Apabila dia tidak dibersihkan dia akan menjadi tembok besar 

dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh para pendiri dari 
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organisasi tersebut. Jadi untuk memperlancar proses realisasi tujuan, maka 

hambatan yang harus di tingkatkan dari organisasi yang beraktifitas.13 

Berdasarkan paparan yang diatas ada beberapa tujuan yang bisa di dapat 

ketika sebuah organisasi memiliki sebuah strategi dalam mengaplikasikan tujuan 

mereka. Apabila strategi tidak dimiliki oleh sebuah organisasi, maka eksistensi 

organisasi tersebut akan terancam oleh yang lain. Sebab, persaingan akan terus 

berjalan. 

1. Pengertian Dakwah 

Islam adalah agama dakwah dan disebar luaskan kepada umat manusia 

melalui kegiatan dakwah, tidak melalui paksaan, kekerasan ataupun kekuatan senjata. 

Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk melakukan pemaksaan kepada umat 

manusia agar mereka mau memeluk agama Islam dan sekaligus tidak membenarkan 

orang lain untuk menghalang-halangi kegiatan dakwah Islam. Sebab masuknya 

hidayah kepada kalbu tiap manusia Allah swt.14 

Islam ialah ajaran yang universal dan mengatur segala segi kehidupan 

manusia. Islam selalu memberi ketentraman dalam segala situasi kehidupan dan 

meletakkan sistem yang pasti. Islam hadir dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan kehidup dan sistem-sistem yang seharusnya diperbaiki oleh manusia. 

Sampai saat ini, sebagian orang memahami Islam secara salah, mereka menganggap 

Islam merupakan agama yang mencakup berbagai macam ibadah dan bentuk-bentuk 

                                                           
13 Novianto Rusdi, “Strategi Dakwah Jamaah Tabligh dalam Meminimalisir Tradisi Mappano 

Bolasuji di Sungai Desa Manjalling Kecamatan Ujungleo Kabupaten Bulukumba”, Skripsi  (UIN 
Alauddin Makassar 2021), h. 25. 

14 Mansyur Amin, Dinamika Islam (Cet. I Yogyakarta: LPKSM, 1995), h. 187. 
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spiritual saja. Pemahaman mereka hanya berkisar mengenai hal tersebut, yakni 

pemahaman yang sangat sempit.15  

Ditinjau dari segi bahasa kata dakwah berasal dari Bahasa Arab selaku wujud 

masdar dari kata kerja  وة وا – دع دع ا – ي  Definisi .(da‟a, yad‟u, da‟watan) دع

Dakwah Islam ialah mengumpulkan manusia dalam kebaikan, menyeru kepada yang 

ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menunjukkan mereka jalan yang benar 

dengan cara merealisasikan manhaj Allah di bumi dalam amalan dan perkataan, 

membimbing mereka kepada shirathal mustaqim serta bersabar menghadapi cobaan 

yang menghadang di perjalanan.16 

Para ahli telah banyak mengemukakan definisi dakwah walaupun berbeda-

beda susunan redaksinya, namun maksud dan maknanya sama, berikut ini penulis 

akan memaparkan beberapa definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli:  

1. Syaikh Abdullah Ba‟alawi, dakwah adalah membimbing, memimpin dan  

mengajak seseorang yang belum paham atau sesat jalannya tentang agama 

yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaaatan kepada allah, membimbing 

mereka untuk senantiasa berbuat baik dan melarang untuk berbuat buruk agar 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.17  

2. Toha Yahya Oemar, dakwah adalah upaya mengajak umat manusia secara 

bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah swt untuk 

kemaslahatan di dunia maupun akhirat.18 

3. Syekh Ali Mahfudz, yang dikutip oleh mulyadi dakwah adalah mengajak 

manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, serta mengajak 

                                                           
15 Hasan al-Banna, Konsep Pembaruan MasyarakatIslam (Jakarta : Rosdakaria, 1999), h. 16. 
16 Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardiyah (Surakarta: Era Intermedia 2008), h. 16.   
17 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah (Cet. III. Depok: juni 2012), h. 2. 
18 Toha Yahya Omar, Ilmu Dakwah (Cet. I, Jakarta: Wijaya, 1985), h. 1. 
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mereka untuk senantiasa berbuat baik dan melarang berbuat buruk (beramar 

ma‟ruf nahi munkar) untuk memperoleh kebagiaan dunia dan akhirat.
19 

4. Sayyid Qutb, dakwah adalah mendorong atau mengajak umat manusia ke  

dalam sabilillah, bukan karena mengikuti sekelompok orang bukan pulah 

karena mengikuti da‟i.20 

5. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dakwah adalah ajakan atau seruan  menuju  

keinsyafan atau mengubah situasi menuju situasi yang lebih baik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Pelaksanaan dakwah 

bukan hanya sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan 

pandangan hidup saja tetapi  juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi 

pada zaman sekarang ini, mereka harus lebih berpartisipasi menuju kepada 

pengimplementasian ajaran Islam yang lebih menyeluruh dalam berbagai 

aspek.21 

6. Masdar Helmy, dakwah adalah menggerakkan dan mengajak manusia supaya 

menaati ajaran-ajaran Allah Swt (Islam), termasuk melakukan amar makruf 

nahi mungkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.22 

7. H. M. Arifin, M.Ed, dakwah adalah sebagai sebuah ajakan baik secara lisan, 

tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan baik secara sadar dan 

berencana sebagai usaha mempengaruhi orang lain, baik itu individu maupun 

kelompok, agar tumbuh dalam dirinya suatu kesadaran, pengertian, sikap 

                                                           
19 Syekh ali mahfudz, Hidayat Al-Mursyidin” dalam mulyadi, Dakwah Efektif (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012) h.2 
20 Enjang AS dan Aliyudin, Dasar-dasar Ilmu Dakwah (Cet. II, Widya Padjadjaran: Juni 

2009), h. 7. 
21  Quraish Shihab. Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupa  

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2001), h. 194. 
22 Ali Aziz, Ilmu Dakwah (kencana: mei 2017), h. 11. 
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penghayatan, serta pengalaman tentang ajaran agama sebagai message yang 

disampaikan kepadanya tanpa dengan adanya unsur-unsur paksaan.23 

8. Nasaruddin Latief, dakwah adalah semua aktivitas baik itu lisan (perkataan) 

maupun tulisan yang bersifat menyeruh, mengajak, memanggil manusia 

lainnya untuk menaati serta beriman kepada Allah Swt.24 

9. Bahy al-Huliy, dakwah adalah mengubah suatu situasi manusia kepada situasi 

yang lebih baik. Pengertian ini memandang setiap usaha yang dilakukan oleh 

seorang muslim baik itu individu ataupun dalam bentuk komunitas 

menggagas suatu prakarsa yang didalamnya orang senantiasa mengarah pada 

perubahan yang berujung kepada rida Allah Swt.25 

Sebagaimana pengertian dakwah yang disebutkan di atas, walaupun terdapat 

perbedaan kata atau bahkan kalimat tetapi sesungguhnya memiliki prinsip dan 

maksud yang sama. Pemahaman yang bisa didapatkan ialah bahwa dakwah bersifat 

persuasif, yakni mengajak manusia secara halus. Kekerasan, ancaman, pemaksaan, 

intimidasi, ataupun teror yang dilakukan agar seseorang melaksanakan ajaran Islam 

tidak dapat dikatakan dakwah. Pemahaman ini diperoleh dari makna dakwah yang 

berarti mengajak, berdoa, meminta, memanggil, mengadu serta mengundang. 

Doa sendiri bermakna permohonan dari bawahan kepada atasan, dari hambah 

kepada Tuhannya. Berdasarkan makna-makna tersebut, kita dapat pahami bahwa 

dakwah tidak menekankan hasil, namun mengutamakan tugas dan proses. Kita cuma 

berkewajiban menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesugguhan dan keiklasan 

serta tidak dituntut untuk berhasil.   

                                                           
23 Fathul Bahri, Meneliti  Jalan  Dakwah Bekal Perjuanagn Para Da‟i, (Jakarta Amzah, 

2008), h. 21. 
24 Saifuddin Anshari. Wawasan Islam (Jakarta: Gramedia. 2017), h. 9. 
25 Arifuddin, Metode Dakwah dalam Masyarakat, (Alauddin University Press, 2011), h. 24. 
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Keberhasilan dakwah berkaitan dengan campur tangan Tuhan yakni hidayah 

Allah Swt. Sama halnya doa yang kita panjatkan tiap hari bahkan setiap kita sholat 

juga belum dapat dipastikan terkabul sesuai dengan apa yang diinginkan, namun kita 

tetap wajib meminta atau memohon kepada Allah Swt.26 

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Ali-imran/3:104 berikut ini: 

 

 ََ َ َ َ  َ   َ   َ   َ َ   ََ    َ

َ ََََ 

 

Terjemahnya: 
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.”27 

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat diatas jikalau 

tidak semua anggota masyarakat bisa melaksanakan fungsi dakwah, hendaklah ada 

dia antara kamu, wahai orang-orang yang beriman segolongan umat, yaitu kelompok 

yang pandangan menuju padanya untuk ditiru serta didengarkan nasihatnya yang 

senantiasa mengajak orang lain tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yaitu 

petunjuk-petunjuk Ilahi, menyeru masyarakat kepada yang makruf, yaitu adat istiadat 

serta nilai-nilai leluhur yang diakui dan dipercayai baik bagi masyarakat mereka 

selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiya, serta mencegah 

mereka dari yang mungkar, yakni dinilai buruk serta bertentengan oleh akal sehat 

masyarakat. Mereka yang mengikuti tuntutan ini sesungguhnya jauh lagi tinggi 

                                                           
26 Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Cet. I, Kencana: Mei 2017), h. 8-9. 
27 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: di Ponegoro, 

2010), h. 63. 
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martabat kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, memperoleh apa yang 

mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.28 

Maka dari itu, diperlukan suatu sistem manajerial kominikasi baik dalam 

penataan perkataan maupun perbuatan dalam banyak hal sangat terkait dan relevan 

dengan nilai-nilai keIslaman agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategi 

jangka panjang, dengan adanya situasi seperti itu para da‟i perlu memiliki 

pemahaman yang mendalam tidak hanya mengganggap dakwah sebatas “amar ma‟ruf 

nahi munkar” hanya semata menyampaikan saja melainkan harus memenuhi beberapa 

syarat, seperti memilih materi yang cocok, memilih metode yang representatif, 

mengetahui serta memahami psikologi objek dakwah secara tepat, menggunakan 

bahasa yang bijaksana dan sebagainya. Dari semua aspek yang dipaparkan di atas 

yang akan menjadi stressing point pembahasan dalam metode dakwah.   

a. Unsur-unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan 

dakwah, unsur-unsur tersebut diantaranya: 

1. Subjek Dakwah (Da'i) 

Subjek dakwah adalah pelaku kegiatan dakwah atau dengan kata lain 

orang yang melaksanakan tugas-tugas dakwah disebut da‟i atau mubalig. Da‟i 

ialah seseorang yang melaksanakan dakwah baik itu secara lisan, tulisan, 

maupun perbuatan yang dilaksanakan baik secara individu, kelompok, 

ataupun melalui lembaga/organisasi.29 

                                                           
28 M. Quraish Shihab, TafsirAl-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, Volume II 

(Jakarta: LenteraHati, 2002), h. 208-213. 
29 Jamaluddin Kafie, Psikologi Dakwah, ( Surabaya: Indah Surabaya, 1993), h. 30. 
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Secara umum kata da‟i ini sering disebut dengan sebutan mubaligh 

(orang yang menyampaikan ajaran Islam), tetapi sebenarnya sebutan ini 

konotasinya sangatlah sempit, sebab masyarakat cenderung menafsirkannya 

sebagai orang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti khatib 

(orang yang berkhotbah di atas mimbar pada waktu sholat jumat), pencerama 

agama, dan lain sebagainya. Siapa pun yang mengatakan sebagai pengikut 

Nabi Muhammad Saw, hendaknya menjadi seorang da‟i serta harus dijalankan 

sesuai dengan hujjah yang nyata dan kokoh. Maka dari itu, wajib baginya 

untuk memahami kandungan dakwah baik itu dari sisi akidah, syariah, 

maupun akhlak.  

Latif mendefinisikan da‟i merupakan muslim dan muslimat yang 

menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama.30  da‟i 

dapat diartikan sebagia seorang pemimpin yang berada di tengah masyarakat 

meskipun tidak pernah dinobatkan dan dijadikan resmi menjadi pemimpin, 

tetapi kehadiran da‟i sebagai pemimpin muncul dari pengakuan masyarakat 

yang tumbuh secara bertahap. Inilah mengapa seorang da‟i harus sadar bahwa 

segala tingkah lakunya selalu dijadikan sebagai tolak ukur masyarakatnya.  

2. Objek Dakwah (mad‟u) 

Objek dakwah adalah setiap orang ataupun sekelompok orang yang 

menjadi sasaran sebuah kegiatan dakwah. Objek dakwah dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu: umat dakwah yakni umat yang belum menerima, meyakini, 

serta mengamalkan ajaran agama Islam, dan umat ijabah yakni umat yang 

                                                           
30 Muhammad Munir Wahyu Ilahi. Manajemen Dakwah (Jakarta: Cet 1, edisi 1). 2016, h. 
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secara iklas memeluk agama Islam serta pada mereka dibebankan kewajiban 

untuk melaksanakan atau melakukan dakwah.31 

Dalam Al-Qur‟an secara umum menjelaskan tiga tipe mad‟u yakni: 

mukmin, kafir dan munafik. Dari ketiga klasifikasi tersebut, mad‟u kemudian 

dikelomppokkan lagi dalam beragam macam pengelompokkan, seperti orang 

mukmin dibagi menjadi tiga, yakni: dzalim linafsih, muqtashid, dan sabiqun 

bilkhairat kemudian kafir bisa dibagi menjadi kafir harbi dan kafir zimmi. 

Mad‟u atau mitra dakwah tadiri oleh berbagai macam golonga manusia. Oleh 

sebab itu, pengelompokkan mad‟u sama halnya dengan pengelompokkan 

manusia itu sendiri yakni dari aspek ekonomi, sosial, profesi, dan sebagainya. 

3. Materi Dakwah (maddah) 

Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da‟i kepada objek 

dakwah, yaitu ajaran agama Islam sebagaimana tertera dalam Al-Qur‟an dan 

hadis. Oleh sebab itu seorang da‟i hendaknya mempelajari objek dakwah dan 

strategi dakwah terlebih dahulu sebelum menetapkan materi dakwah sebagai 

upaya agar terhindar dari hal-hal yang bisa menghambat kegiatan dakwah. 

Materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah 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. 

2) Masalah syariah, hukum atau syariah sering disebut sebagai cermin 

peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, 

                                                           
31 Saifuddin Anshari. Wawasan Islam(Jakarta: Gramedia. 2014), h. 14. 
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maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum-hukumannya. 

Pelaksanaan syariah merupakan sumber yang melahirkan peradaban Islam, 

yang melestarikan dan melindunginya dalam sejarah. syariah inilah yang akan 

selalau menjadi kekuatan peradaban dikalangan kaum muslim.32 

 Syariah Islam mengembangkan hukum yang bersifat inklusif yang 

meliputi seluruh kehidupan manusia, kelengkapan ini mengalir dari konsep 

Islam mengenai kehidupan manusia yang diciptakan untuk memenuhi 

ketententuan yang membentuk kehendak ilahi. Adapun materi dakwah yang 

menyajikan unsur syariat harus bisa menggambarkan atau memberikan 

informasi yang jelas pada bidang hukum dalam bentuk status hukum yang 

bersifat wajib (fardhu), mubbah (dibolehkan), mandub (dianjurkan), makhruh 

(dikerjakan tidak berdosa ditinggilkan berpahala), serta haram (dilarang). 

3) Masalah akhlak secara etimologis kata akhlak berasal dari bahasa arab, 

jamak dari ”khulukun” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai segi-segi persamaan dengan 

perkataan “khalqun” yang berarti kejadian, serta erat kaitannya dengan khaliq 

yang berarti pencipta, dan “makhluq” yang berarti diciptakan.33 

 Sedangkan secara teminologi, pembahasan akhlak berkaitan dengan 

masalah tabiat atau kondisi temperatur batin yang mempengaruhi perilaku 

manusia. Ilmu akhlak bagi Al-farabi, tidak lain dari bahasa tentang 

keutamaan-keutamaan yang dapat menyampaikan manusia untuk tujuan 

                                                           
32 Muliaty Amin, Filsafat Dakwah, (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press 2014), h. 

109. 
33 Syarifah Habibah, Akhlak dan Etika dalam Islam (Pesona Alam, Vol. 1, No. 4, Oktober 

2015), h. 73. 
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hidupnya yang tertinggi, yaitu kebahagian, dan mengenai berbagai kejahatan 

atau kekurangan yang dapat menghalangi usaha pencapaian tujuan tersebut.34 

4) Masalah Mu‟amalah, Islam merupakan agama yang menekankan urusan 

mu‟amalah lebih besar porsinya dari pada urusan ibadah. Islam lebih banyak 

memerhatikan aspek kehidupan sosial dari pada aspek kehidupan ritual. Islam 

ialah agama yang menjadikan seluruh bumi ini masjid, tempat mengabdi 

kepada Allah. Adapun ibadah dalam hal mu‟amalah di sini, ditafsirkan selaku 

ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi 

kepada Allah Swt.35 

 Mu‟amalah yaitu aspek ajaran Islam yang mengajarkan beragam aturan 

dalam tata cara kehidupan bermasyarakat (bersosial) di berbagai aspeknya. 

Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan memperoleh ganjaran 

lebih besar dari pada ibadah sunnah. 

4. Metode dakwah (Thariqah) 

Matode dakwah adalah strategi atau cara yang harus dimiliki oleh da'i, dalam 

melaksanakan aktivitas dakwahnya. Jika diartikan secara bebas metode adalah cara 

yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud atau 

tujuan.36 Metode dakwah ini secara umum terbagi menjadi tiga hal berdasarkan 

Al-quran surah Al-Nahl/16:125 yakni metode Bil-Al-Hikmah, metode Mau‟izhatul 

Hasanah serta metode Mujadalah Billati Hiya Ashan. Menurut Tafsiran Dr. 

                                                           
34 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve,2016), h.190. 
35 Syukriadi Sambas dan Acep Arifudin, Dakwah Damai Pengantar Dakwah Antar Budaya, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 54. 
36 Munzier Suparta dan Harjani Hefni, Metode Dakwah, (Kencana: Prenada Media, Desember 

2003), h. 6-7. 
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Arifuddin, M.Ag. perihal surah Al-Nahal/16:125 di atas, menyatakan bahwa al-

Quran menetapkan tiga pokok metode dalam proses pelaksanaan dakwah yaitu: 

1) Bil-Al-hikmah (bijaksana), yaitu berdakwah dengan memerhatikan situasi 

serta kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan 

mereka, sehingga ketika menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka 

tidak lagi merasa keberatan ataupun terpaksa. 

2) Mau‟izatul Hasanah (nasihat yang baik), yaitu berdakwah dengan 

memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan 

rasa kasih sayang serta tutur kata yang baik, sehingga apa yang di sampaikan 

dapat menyentuh dan meluluhkan  hati mad‟u. 

3) Mujadalah Billati Hiya Ahsan (bertukar pikir dengan cara yang baik), yaitu 

berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang 

sebaik-baiknya dengan tidak memberi tekanan-tekanan yang memberatkan 

pada komunitas atau golongan yang menjadi sasaran dakwah.37 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah swt., sama sekali tidak 

menyarankan umat Islam untuk berdakwah secara frontal melainkan dengan cara 

yang baik, dengan menerapkan metode dakwah Bil-Al-hikma, Mau‟izatul Hasanah 

dan Mujadalah Billati Hiya Ahsan. 

5. Media dakwah (wasila) 

Media dakwah adalah sarana atau alat yang digunakan sebagai sarana untuk 

mempermudah sampainya materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad‟u. Media ini 

biasanya dipakai oleh da'i untuk menyampaikan materi dakwahnya baik dalam 

bentuk lisan ataupun tulisan. Diantara media dakwah yang masih banyak dan 

                                                           
37 Arifuddin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah; Kajian Dakwah Islamiah 

Melalui Pendekatan Fenomenologi (Yogyakarta: Ombak2015),  h. 109-118 
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sering digunakan oleh para da'i saat ini yaitu TV, radio, majalah, buku, surat 

kabar, internet seperti konten video cerama di youtube, facebook dan sebagainya. 

6. Tujuan Dakwah 

Dalam proses pelaksanaan dakwah, salah satu faktor yang paling penting 

dan sentral adalah tujuan, karena dengan tujuan itulah dilandaskan segala 

tindakan dalam rangka usaha kerjasama dakwah. Dalam hal ini, bararti bahwa 

usaha menetapkan sistem dan bentuk usaha kerjasama dakwah, tujuan 

merupakan landasan utama yang penting ditetapkan.38 

Kegiatan dakwah Islam pastinya memiliki tujuan. Secara hakiki 

(mendasar), dakwah memiliki tujuan menyampaikan kebenaran ajaran yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan al-Hadis serta mengajak manusia untuk 

mengamalkannya. Tujuan dakwah ini dapat dibagi menjadi, tujuan yang 

berhubungan dengan materi dan objek dakwah. Jika ditinjau dari aspek tujuan 

objek dakwah terdapat empat tujuan yakni: tujuan perorangan, tujuan untuk 

keluarga, tujuan untuk masyarakat, serta tujuan manusia sedunia. 

Jika ditinjau dari aspek materi tujuan dakwah, menurut Masyhur Amin 

terdapat tiga tipe tujuan yakni: pertama, tujuan akidah, yaitu tertanamnya akidah 

yang kukuh pada tiap-tiap manusia. Kedua, tujuan hukum, aktivitas dakwah 

bertujuan terwujudnya umat manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah 

disyariatkan oleh Allah SWT. Ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya pribadi 

muslim yang berbudi luhur serta berakhlakul karimah. Jika dilihat dari aspek 

                                                           
38  Arifuddin, Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah; Kajian Dakwah Islamiah 

Melalui Pendekatan Fenomenologi, h. 80. 
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maupun materi dakwah dari keseluruhan tujuan dakwah, maka dapat dirumuskan 

tujuan dakwah yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.39 

Tujuan dakwah adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh 

keseluruhan tindakan dakwah. Untuk tercapainya tujuan ini maka harus 

ditunjukkan serta diarahkan rencana dan tindakan dakwah. 

3.    Pengertian Strategi Dakwah 

Dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya 

untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna 

mencapai tujuan dakwah secara optimal.40  Dengan kata lain, strategi dakwah 

adalah siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan 

dakwah.  

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam hal ini, yaitu : 

1. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan dakwah) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. 

Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, 

belum sampai pada tindakan. 

2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua 

keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, 

sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat 

diukur keberhasilannya. 

                                                           
39 Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah, (Kencana: PT kharisma Putra Utama 2016), h. 

11. 
40 Waluddin Pimay, Paradigma Dakwah Humanis, Strategi Dan Metode Dakwah Prof KH. 

Saifuddin Zuhri (Semarang: Rasail, 2005), h.50. 
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Berdasartkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa strategi dakwah 

adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan dakwah tertentu. 

 Strategi dakwah merujuk pada upaya-upaya yang sistematis dilakukan dalam 

rangka untuk memelihara cara-cara yang terbaik mencapai tujuan dakwah. Pilihan 

cara tersebut tentu dengan melihat pada efektifitasnya dan kemungkinan resiko yang 

harus dihadapi. Sebagai seorang da‟i dituntut untuk merumuskan strategi dakwah, 

guna memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang akan dihadapi 

dimasa depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan. Dengan strategi 

dakwah, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar 

untuk menciptakan perubahan pada khalayak dengan mudah dan cepat. 

Tujuan utama dakwah merupakan garis pokok yang menjadi arah semua 

kegiatan dakwah, yaitu perubahan sikap dan perilaku mad‟u sesuai dengan ajaran 

Islam. Tujuan dakwah ini tidak dapat dicapai sekaligus karena mengubah sikap dan 

perilaku seseorang bukan pekerjaan sederhana. Oleh karena itu perlu tahap-tahap 

pencapaian. Mad‟u yang telah memahami pesan dakwah tidak selalu segera diikuti 

dengan pengamalannya akan tetapi sering kali melalui lika-liku kehidupan dan waktu 

yang panjang. Tujuan utama dakwah itulah yang dijadikan dasar penyusunan strategi 

dakwah dengan memperhatikan masing-masing tujuan khususnya.41 

Al-Bayaninu mendefenisikan strategi dakwah yang dikutip oleh Moh. Ali 

Aziz sebagai ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan 

untuk kegiatan dakwah, termasuk metode, siasat, taktik, atau yang digunakan dalam 

kegiatan dakwah.  

                                                           
41 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah ( Jakarta : Prenada Media Grup, 2004), h. 350. 
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Selanjutnya strategi dakwah terbagi atas tiga bentuk yaitu: 

a. Strategi Sentimentil. 

Strategi sentimentil adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 

menggerakkan perasaan dan batin mad‟u. Memberikan nasihat yang baik kepada 

mad‟u, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang 

memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. 

Strategi ini sesuai untuk mad‟u yang terpinggirkan dan dianggap lemah, seperti 

kaum perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, muallaf, orang-orang 

miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya. Strategi ini diterapkan oleh nabi 

Muhammad saw saat mengahadapi kaum musyrik Mekkah. 

b. Strategi Rasional 

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan 

pada aspek akal pikiran. Startegi ini mendorong mad‟u untuk berpikir, 

merenungkan, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat serta hadits rasulullah saw. 

Nabi saw menggunakan strategi ini untuk menghadapi argumentasi para pemuka 

yahudi. 

c. Strategi Indrawi. 

Strategi indrawi juga dapat disebut dengan strategi eksperimen atau strategi 

ilmiah. Ini didefenisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah 

yang berorientasi pada pancaindra serta berpegang teguh pada hasil penelitian dan 

percobaan. Di antara metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktek 

keagamaan dan keteladanan. Dahulu, Nabi saw mempraktekkan Islam sebagai 

perwujudan dari strategi indrawi yang disaksikan oleh para sahabat. Sekarang, 

umat muslim menggunakan Al-Qur‟an dan hadits untuk memperkuat atau menolak 
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hasil penelitian ilmiah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Adnan Oktar, 

penulis dari turki menggunakan strategi ini dalam menyampaikan dakwahnya.42 

Dakwah merupakan salah satu bentuk perjuangan umat Islam mulai dari masa 

kenabian, sahabat, sampai sekarang bahkan sampai pada masa yang akan datang. 

Karena itu hendaknya disertai dengan strategi yang jitu sesuai dengan 

perkembangan zaman. Menurut Kuntowijoyo dalam buku Mahmuddin strategi 

dakwah harus dikaitkan dengan masyarakat yang makin modern dengan 

melakukan pemahaman dan penyegaran kembali tentang pengertian dakwah. 

Untuk itu ada dua pendekatan dalam rangka penyegaran kembali pengertian 

dakwah. Pertama, dakwah sebagai penyampaian pesan kebenaran dalam dimensi 

kerisalahan. Kedua, dakwah merupakan dimensi kerahmatan bagi seluruh alam. 

Untuk berlangsungnya interaksi tersebut maka pesan dakwah dapat menggunakan 

dua jalur dialog dakwah yaitu dialog dakwah pada masyarakat kota dan dialog 

dakwah pada masyarakat desa.43 

Abdul Munir Mulkhan dalam buku Mahmuddin memiliki pandangan yang 

sama dengan Kuntowijoyo tentang strategi dakwah. Namun gagasan dakwah 

sebaiknya muncul terus secara kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. 

Dengan demikian para da‟i dan pemikiran-pemikiran Islam dalam berdakwah 

berkewajiban menggarap masalah-masalah yang dihadapi umat. Pandangan, 

pikiran, dan hati mereka diupayakan dapat berperan memikul sebagian beban 

keprihatian umat.44  

                                                           
42Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 355. 
43 Mahmuddin, Transformasi Social (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya 

Local) (Makassar: Alauddin Press, 2017), h. 43. 
44  Mahmuddin, Transformasi Social (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya 

Local), h. 44 
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Quraish Shihab sebagaimana dalam buku Mahmuddin menyoroti strategi 

dakwah memiliki pandangan yang sama dengan Kuntowijoyo yakni strategi 

dakwah untuk masyarakat perkotaan dan masyarakat pinggiran dan pedesaan. 

Menurut pendapatnya bahwa dakwah di perkotaan harus didukung uraian-uraian 

ilmiah dan logis serta menyentuh hati dan menyejukkannya. Sebab masyarakat 

perkotaan banyak terdiri dari orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi serta 

para pengusaha yang sukses yang haus ketenangan batin. Sedangkan dakwah 

untuk masyarakat pinggiran dan pedesaan dengan dakwah bil hal, sebab 

masyarakat ini perlu mendapat sentuhan bidang-bidang kehidupan seperti 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, terutama ilmu keagamaan.45 

Dari beberapa defenisi di atas menjelaskan bahwa strategi dakwah harus 

melihat perkembangan zaman, dengan menggunakan dua jalur dialog dakwah 

yaitu dialog dakwah pada masyarakat kota dan dialog dakwah pada masyarakat 

desa agar dalam berdakwah para da‟i dapat menyampaikan materi dakwahnya 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mad‟u.  

Adapun macam-macam strategi dakwah menurut beberapa jumhur ulama 

antara lain : 

a) Strategi Tilawah (Strategi Komunikasi) 

Strategi penyampaian pesan-pesan Al-Quran kepada ummat memiliki 

konsekuensi terpeliharanya hubungan insani secara sehat dan bersahaja, sehingga 

dakwah dapat tetap memberikan fungsi maksimal bagi kepentingan hidup dalam 

kehidupan. Disanalah proses dakwah perlu mempertimbangkan dimensi sosiologis 

agar komunikasi yang dilaluinya dapat berimplikasi pada peningkatan kesadaran 

                                                           
45 Mahmuddin, Transformasi Social (Aplikasi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Budaya 

Local), h. 46 
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iman. Dalam istilah lain,strategi ini diartikan sebagai proses komunikasi antara 

da‟i dengan mad‟u. Dengan adanya strategi tilawah mad‟u diminta untuk 

mendengarkan da‟i dengan membaca sendiri pesan-pesan dakwah yang telah 

ditulis oleh da‟i. Strategi tilawah lebih mefokuskan pada bidang pemikiran dai 

serta perpindahan pesan-pesan dakwah melalui indra penglihatan dan pendengaran 

serta ditambah akal yang sehat. 

b) Strategi Tazkiyah (Strategi Pembersihan Sikap dan Perilaku) 

Strategi pembersihan sikap dan perilaku yaitu strategi dakwah yang 

dilakukan melalui proses pembersihan sikap dan perilaku. Proses pembersihan ini 

dimaksudkan agar terjadi perubahan individu dan masyarakat sesuai dengan watak 

Islam sebagai agama mengemban misi kemanusiaan, sekaligus memelihara 

keutuhan Islam sebagai agama rahmatal lil alamin. Strategi tazkiyah lebih 

mefokuskan pada jiwa mad‟udengan landasan misi dakwah adalah menyucikan 

jiwa manusia. 

c) Strategi Ta‟lim (Strategi Pendidikan) 

Strategi ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, yakni proses 

pembebasan manusia dari berbagai penjara kebodohan yang seringkali melilit 

kemerdekaan dan kreativitas. Pendidikan adalah proses pencerahan untuk 

menghindari keterjebakan hidup dalam pola jahiliyah yang sangat tidak 

menguntungkan, khususnya bagi masa depan umat manusia. Strategi  ta‟lim 

hampir sama dengan dengan strategi tilawah yaitu keduanya mentransformasikan 

pesan dakwah, akan tetapi strategi ta‟lim lebih mendalam, dilakukan secara formal 

dan sistematis artinya metode inihanya dapat diterapkan pada mitra dakwah yang 
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tetap dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap serta 

mempunyai target dan tujuan tertentu.46  

4.  Dakwah Kultural 

Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan 

Islam kultural. Kata kultural sendiri yang berada di belakang kata Islam berasal 

dari bahasa Inggris, culture yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan 

pemeliharaan. Pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kultural memiliki arti 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Teori lain mengatakan 

bahwa culture berasal dari bahasa latin cultura yang artinya memelihara atau 

mengerjakan, mengolah.47 

Menurut Syamsul Hidayat, dakwah kultural merupakan kegiatan dakwah 

yang memerhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk 

berbudaya, guna menghasilkan budaya alternatif yang Islami, yakni 

berkebudayaan dan berperadaban yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta 

melepaskan diri dari budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bid‟ah, dan 

khufarat. Maka dalam hal ini, perlu adanya pemahaman budaya yang ada pada 

masyarakat guna diterimanya penyampaian dakwahnya. 

Sementara, menurut Hussein Umar, mantan Sekjen Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia (DDII), dakwah kultural lebih merupakan refleksi 

pemahaman, pendekatan, dan metodologi tentang medan dakwah. Oleh karenanya, 

                                                           
46 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 358. 
47  Muhammad Sulthon, Menjawab Tantangan Zaman Desain Ilmu Dakwah Kajian 

Ongologis, Epistemologis, dan Aksiologis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Cer. Ke-1, hal. 26.   
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cara yang ditempuh lebih banyak mengakomodir budaya setempat, serta lebih 

menyatu dengan kondisi lingkungan setempat.48 

Melihat dari dua pendapat di atas, terdapat dua kata kunci utama dalam 

memahami dakwah kultural, yaitu: pertama, dakwah kultural merupakan dakwah 

yang memerhatikan audiens atau manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pada 

pemahaman yang pertama ini sesuai dengan hadits nabi, “Ajaklah manusia sesuai 

dengan kemampuan akalnya”. Kedua, dakwah kultural merupakan sebuah cara 

atau metodologi untuk mengemas Islam sehingga mudah dipahami oleh manusia. 

Dengan demikian, dakwah kultural merupakan sebuah strategi penyampaian misi 

Islam yang lebih terbuka , toleran dan mengakomodir budaya dan adat masyarakat 

setempat di mana dakwah tersebut dilakukan.49 

Dakwah kultural dapat juga dimaknai sebagai dialog antara idealitas nilai-

nilai agama dan realitas kultur masyarakat yang multi. Dakwah kultural 

menemukan relevansinya dengan realitas sosial, yakni dalam rangka untuk 

mengubah kebudayaan dan seni budaya yang bertentangan dengan akidah Islam 

tanpa perlu menimbulkan resistensi, terutama dari para pengusung kebudayaan 

tersebut. Oleh karena itu, dakwah kultural sebenarnya hanya sebentuk strategi 

dakwah yang berperan menjembatani ketegangan yang terjadi antara doktrin 

agama dan doktrin budaya lokal masyarakat.50 

5.  Strategi Dakwah Kultural 

Abdul Basit mengatakan bahwa dalam problem kultural muncul ketika arus 

globalisasi mampu mengubah tingkah laku manusia sebagai individu, masyarakat, 

                                                           
48 Republika.com diakses pada tanggal 4 Juli 2022, pukul 10.45 WIB.   
49 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. Ke-1, hal. 170. 
50 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, hal. 174.   



40 
 

 
 

maupun bangsa dalam suatu negara. Aktivitas kebudayaan banyak diwarnai oleh 

aspek budaya material sehingga gejala cultural lag sedemikian mewarnai arah 

perubahan sosio-cultural. Gaya hidup yang konsumeristis dan materialistis 

berkembang dalam realitas yang sedemikian marak dan merangsang perubahan 

gaya hidup masyarakat. 51  Sebagai contoh, majunya teknologi saat ini tentu 

memberikan perubahan yang besar bagi kultural yang ada di masyakat, adanya 

pencampuran bahkan juga pembaruan budaya. 

Jika dakwah kultural dikaitkan dengan strategi komunikasi, maka dakwah 

kultural sejatinya merupakan aplikasi dari konsep komunikasi efektif. 52 

Pengembangan dakwah kulturalpun perlu dilakukan sebagai strategi dakwah di era 

modern. Kreativitas untuk mengeksplorasi strategi dan bentuk dakwah yang 

menarik, bervariasi, dan enak dinikmati amat dibutuhkan. Dalam kenikmatan 

terhadap sesuatu, alam bawah sadar manusia pasti menerima pengaruh, sehingga 

pesan-pesan dakwah dapat sampai secara efektif.53 

Istilah dakwah kultural memiliki kata kunci yang dijadikan landasan dasar 

di dalam dakwah kultural ialah kebijaksanaan (hikmah). Kata al-hikmah secara 

etimologi mengandung makna yang banyak sekali dan berbeda-beda, di antaranya: 

al-adl (keadilan), al-hilm (kesabaran dan ketabahan), al-nubuwwah (kenabian), 

yang dapat mencegah seseorang dari kebodohan, yang mencegah seseorang dari 

kerusakan dan kehancuran, setiap perkataan yang cocok dengan kebenaran, 

                                                           
51 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, hal. 169. 

 52  Syamsul Hidayat dan Arief Budiman, Materi Induk Peningkatan Kualitas Mubaligh, 
Jakarta: MTDK PPM, 2009, hal. 86. 

53  Abdul Munir Mulkhan, dkk., Dakwah Islam Kontemporer: Tantangan dan Harapan, 
op.cit., hal. 85. 
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meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran perkara, dan sebagainya.54
 Sebagai 

pendekatan dakwah, kata hikmah berkaitan erat dengan proses dakwah, di mana 

dakwah bil-hikmah dimaksudkan sebagai dakwah yang dilakukan dengan terlebih 

dahulu memahami secara mendalam segala persoalan yang berhubungan dengan 

sasaran dakwah, tindakan-tindakan yang akan dilakukan masyarakat, situasi 

tempat dan waktu saat dakwah dilaksanakan, dan sebagainya.55
 Karena itu, kata 

Sayyid Qutb, seorang dai yang bijaksana (hikmah) janganlah bertindak sewenang-

wenang melampaui hikmah disebabkan karena kebenaran, kekuatan, dan ghiroh 

yang dimilikinya. 56
 Demikian juga, seorang dai dapat menggunakan berbagai 

macam bentuk metode yang disesuaikan dengan objek dakwahnya. 

Dakwah kultural dapat dipahami sebagai sebuah strategi perubahan sosial 

bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan kepada pengembangan 

kehidupan Islami yang bertumpu kepada pemurnian pemahaman dan pengamalan 

ajaran Islam dengan meghidupkan ijtihad dan tajdid. Dengan demikian, dakwah 

model ini menggunakan pendekatan kepada budaya lokal, kultur masyarakat, serta 

nilai-nilai yang telah mapan, tetapi tetap memiliki semangat kepada ijtihad dan 

tajdid dalam rangka purifikasi. Secara teknis, dakwah kultural dapat juga dimaknai 

sebagai dialog antara idealitas nilai-nilai agama dan realitas kultur masyarakat 

yang multi.57
 Dakwah kultural sebenarnya hanya sebentuk strategi dakwah yang 

berperan untuk menjembatani ketegangan yang terjadi antara doktrin agama dan 

doktrin budaya lokal masyarakat. Pengembangan dakwah melalui jalur cultural 

                                                           
54 Muhamad Abu Al-Fath Al-Bayanuni , Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah, Beirut: Muassasah 

al-Risalah, 1991, hal. 244. 
55 Abd. Rosyad Shaleh, Manajemen Dakwah Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 73. 
56 Sayyid Qutb, Fi Zhilal al-Quran Juz 13, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1971, hal. 292. 
57 Abdul Basit, Filsafat Dakwah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. Ke-1, hal. 174. 



42 
 

 
 

nonformal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial, dan 

bentuk nonformal lainnya.58 

Secara esensial dakwah berkaitan dengan bagaimana membangun dan 

membentuk masyarakat yang baik. Dakwah dapat berhubungan secara kultural-

fungsional dengan penyelesaian problem problem kemanusiaan, termasuk problem 

sosial. Berikut ini adalah beberapa bentuk strategi dakwah kultural antara lain 

sebaga berikut: 

a. Dakwah harus dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat. 

Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya sekedar yang secara obyektif 

memang memerlukan pemenuhan, tetapi juga kebutuhan yang dirasakan oleh 

masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian. 

b. Dakwah dilakukan secara terpadu. 

Dengan pengertian bahwa berbagai aspek kebutuhan masyarakat, 

melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat dan penyelenggaraan 

program dakwah itu sendiri merupakan rangkaian yangtidak terpisahkan. 

c. Dakwah dilakukan dengan pendekatan partisipasi dari bawah. 

Maksudnya bahwa ide yang ditawarkan mendapatkan kesepakatan 

masyarakat atau merupakan ide masyarakat itu sendiri, memberi peluang 

keikutsertaan dalam perencanaan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan 

program dakwah. 

d. Dakwah dilaksanakan melalui proses sistematika pemecahan masalah. 

Artinya program dakwah yang dilakukan oleh masyarakat sejauh 

mungkin diproses menurut langkah-langkah pemecahan masalah. Dengan 

                                                           
58 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 109. 
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demikian masyarakat dididik untuk bekerja secara berencana, efisien, dan 

mempunyai tujuan yang jelas. 

e. Dakwah memanfaatkan tekhnologi yang sesuai dengan tepat guna. 

Maksudnya adalah memasukkan tekhnologi dalam pengertian 

perangkat lunak maupun perangkat keras yang ditawarkan harus sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, terjangkau oleh pengetahuan dan keketampilan 

masyarakat. 

f. Program dakwah dilaksanakan melalui tenaga da„i yang bertindak sebagai 

motivator. 

Artinya da‟i sebagai motivator, baik dilakukan oleh tenaga terlatih dari 

lembaga atau organisasi masyarakat yang berpartisipasi maupun dari luar 

daerah yang adaptif. 

g. Program dakwah tersebut didasarkan atas asas swadaya dan kerjasama 

masyarakat. 

Maksudnya bahwa pelaksanaan program dakwah harus berangkat dari 

kemempuan diri sendiri dan merupakan kerjasama dari potensipotensi yang 

ada. Dengan demikian setiap bantuan dari pihak luar hanya dianggap sebagai 

pelengkap dari kemampuan dan potensi yang sudah ada.59 

Dakwah kultural melibatkan kajian antar disiplin ilmu dalam rangka 

memberdayakan masyarakat. Aktifitas dakwah kultural meliputi seluruh aspek 

kaehidupan baik yang menyangkut aspek sosial budaya, pendidikan, ekonomi, 

kesehatan, alam sekitar dan lainnya. Keberhasilan dakwah kultural ditandai dengan 

teraktualisasikan dan terfungsikannya nilai-nilai Islam dalam kehiduapan masyarakat. 

                                                           
59 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.35-36 
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B. Tinjauan tentang Pesan Dakwah 

Asal kata pesan berasal dari bahasa Inggris yaitu “message” yang artinya  amanat, 

sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia pesan memilki arti suruh, perintah, 

permintaan, nasihat, amanat, untuk disampaikan kepada orang lain.60 Pesan dakwah 

adalah isi pesan yang disampaikan dai kepada penerima dakwah (mad‟u). Pesan-

pesan dakwah ialah segala pernyataan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis baik 

secara tertulis maupun lisan. Wahyu Ilaihi mengelompokkan pesan dakwah menjadi 

tiga hal pokok, yaitu: 1)Masalah aqidah (keimanan), 2)syari‟ah (keIslaman), dan 

3)akhlak (budi pekerti). Pesan aqidah, meliputi iman kepada Allah swt, iman kepada 

Malaikat-nya., iman kepada kitab-kitab-nya, iman kepada rasul-rasul-nya, iman 

kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadhar. Pesan syari‟ah meliputi ibadah 

thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji serta mu‟amalah. Pesan akhlak, meliputi 

akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap makhluk yang meliputi: akhlak terhadap 

manusia, diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya, akhlak kepada bukan manusia 

seperti, flora, fauna, dan sebagainya.61 

Pesan dakwah diistilahkan pula sebagai materi dakwah. Pada umumnya, materi 

yang disampaikan dalam dakwah, merupakan ajaran-ajaran yang disyariatkan dalam 

Islam. Ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada bangunan akhlaqul karimah 

inilah, yang wajib untuk disampaikan bagi manusia, yang nantinya diharapkan agar 

ajaran-ajaran tersebut bisa diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam 

bingkai kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka senantiasa berada 

dalam suasan religi, yang pastinyanya sesuai dengan tuntutan agama Islam. 

                                                           
60 Wjs Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesi,Edisi 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 

883. 
61 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Cet. IV, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 

20. 
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Tujuan pokok akhlak yaitu supaya setiap umat Muslim dapat berbudi pekerti, 

berperagai, bertingkah laku, yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya 

setiap ibadah-ibadah inti atau pokok dalam Islam memiliki maksud pembinaan akhlak 

mulia. Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan tercela dan 

membawa keharmonisan dan kedamaian total serta lengkap dalam diri seseorang, 

zakat di samping bertujuan menyucikan harta, zakat juga bertujuan menyucikan diri 

dengan memupuk kepribadian mulia dengan cara membantu sesama dan 

menghilangkan sifat kikir pemilik harta, puasa bertujuan mendidik serta melatih diri 

untuk menahan diri dari berbagai syahwat, sedangkan haji diantaraya bertujuan 

melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan serta memunculkan rasa sabar.62  

Keterkaitan Aqidah dengan aspek syariat dan akhlak adalah bahwasanya aqidah 

merupakan keyakinan yang mendorong terlaksanakannya aturan-aturan syariat Islam 

yang tercerminkan dalam tingkah laku hidup seharí-hari yang disebut akhlak. Akhlak 

Islam ialah tingkah laku yang terlihat dalam diri seseorang yang telah melaksanakan 

syariat Islam berasaskan aqidah. 

Ajaran-ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Saw kepada umat 

manusia ini mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, yang pastinya materi yang harus 

diserukan dalam dakwah pun menjadi sangat luas, adapun diantara materi-materi 

tersebut kira-kira dapat diringkas menjadi beberapa pokok pembahasan, di antaranya: 

Akidah Islam, yang mencakup tauhid dan keimanan, yaitu: 

1) Pembentukan pribadi yang sempurna yang berpondasikan pada nilai-nilai 

akhlakul karimah. 

2) Terbentuknya serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur 

                                                           
62  Rosihon Anwar dan Saehudin, Akidah Akhlak, (Bandung: CV Pustaka Setia, Agustus 

2016), h. 265. 
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3) Kemakmuran dan kesejahteraan di dunia seta di akhirat 

4) Serta berbagai pembahasan lainnya.63 

Mengenai sumber dari segenap materi yang didakwahkan, pada dasarnya yang 

merujuk pada Al-Qur‟an, Hadis Rasulullah saw, ra‟yu pada ulama, dan beberapa 

sumber lainnya. Pada bab sebelumya, dalam fungsi serta tingkatan dalil telah kami 

bahas secara panjang lebar mengenai Al-Qur‟an , Hadis/Sunnah Rasulullah saw, 

ataupun ra‟yu para ulama. Maka dari itu, tidaklah perlu bagi kami untuk 

menguraikannya kembali pada bagian ini. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Budaya 

1. Budaya  

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaayah, yakni bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi serta 

akal manusia. Kata budaya dalam bahasa Arab disebut tsaqafah, dalam bahasa 

Belanda disebut cultuur, dan dalam bahasa Inggris disebut culture, serta dalam bahasa 

Latin yaitu colera yang artinya mengembangkan, menyuburkan, mengolah dan 

mengerjakan, terpenting mengolah tanah (bertani).  

Dari segi pengertian inilah berkembanglah arti culture menjadi “segenap daya 

serta aktivitas manusia untuk mengelolah dan mengembangkan alam”. Budaya yaitu 

daya dari budi yang berwujud cipta, karsa dan rasa manusia, dan kebudayaan 

merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Budaya yang teraktualisasi pada 

wujud atau mulai dimengerti sebagai fenomena alam yang eksistensinya secara 

umum mulai memberi partisipasi terhadap perilaku manusia, sampai yang berkenaan 

                                                           
63 Nasaruddin Rasak, Metodologi Dakwah (Cet, I, Semarang: Toha Putra, Maret 1986), h.10. 
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dengan cara mengerjakan sesuatu, seperti melakukan kewajiban agama dan perilaku 

sosial. 64  Adapun pengertian mengenai tentang budaya atau kebudayaan menurut 

pendapat beberapa ahli, sebagai berikut: 

1) E.B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, 

dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang diprolah oleh 

manusia sebagai anggota  masyarakat. Kebudayaan berisi segala sesuatu yang 

dipelajari dari perilaku normatif, yakni terdiri dari semua cara atau pola 

berfikir, merasa serta bertindak.65 

2) Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, 

dan hasil karya manusia dalam hal memenuhi kehidupan masyarakat.66 

3) Van Peursen, kebudayaan adalah aktualisasi kehidupan seorang dan kelompok 

masyarakat. Kebudayaan dipandang bagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan 

sesuatu yang statis atau kaku, kebudayaan ialah story perihal transformasi-

transformasi riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-

pola kebudayaan yang telah ada.67 

4) R. Linton, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi dari tingkah laku 

yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya digunakan 

bersama-sama serta diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. 

                                                           
64  Misnayanti, “Akulturasi Budaya Lokal Dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan 

Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, Skripsi (Makassar: Fah. Adab dan 
Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 11.    

65  Wahyuni dan Abdul Rahim Mallaweang, Pengantar Sosiologi (Cet.I; Makassar: 
Gunadarma Ilmu, 2013), h. 35.   

66 Sunaryo, Sosiologi Untuk Keperawatan (Cet. I; Jakarta: Bumi Medika, 2015), h. 94.   
67 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 5.   



48 
 

 
 

5) Herkovits, kebudayaan adalah sesuatu yang turun temurun dari satu generasi 

ke generasi lainnya, yang akhirya disebut sebagai superorganik.68 

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan suku bangsa etnik dan 

budaya, yang  terdiri sekitar 656 kelompok etnis. Dalam keberagaman unsur budaya 

etnik terdapat keutuhan nilai universal yang berasal dari akal sehat, fitrah 

kemanusiaan serta peninggalan budaya leluhur tiap-tiap etnik, walaupun biasanya 

nilai-nilai sebagian besar berasal dari ajaran agama samawi. Peninggalan budaya 

sering disebut sebagai „urf (pengetahuan mengenai norma dan nilai yang disepati 

serta diketahui). „Urf merupakan faktor perekat keragaman budaya sekaligus menjadi 

sala satu faktor penyebab terjadinya permasalahan (konflik). Oleh sebab itu, dakwah 

intra dan antar budaya berfungsi menjaga serta menguatkan unsur perekat semasih 

„urf bernilai positif. „Urf positif inilah yang akan menjadi perantara pada proses 

dakwah antarbudaya sehingga tidak heran jika „urf  juga bisa dipertimbangkan 

menjadi suatu sistem etik dan sumber aturan dalam sistem hukum Islam. 

2. Tradisi 

Tradis adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan 

cara yang sama. akar kata tradisi atau kebiasaan itu sendiri berasal dari bahasa (Latin: 

tradition) yaitu kata benda dari kata kerja trader atau traderer, yang bermakna 

“mentransmisikan, menyampaikan, mengamankan atau menyerahkan, atau dengan 

kata lain, tradisi ialah “sesuatu yang ditransmisikan”. Menurut Tasikuntan, tradisi 

berasal dari kata “traditium” yakni berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa 

                                                           
68 Elly Setiadi Kama dan Hakam Ridwan Effendi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Kencana: 

Prenadamedia Group, 2006), h.27-28. 
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lampau. Tradisi ialah hasil cipta serta karya yang diwariskan dari suatu generasi ke 

generasi selanjutnya, seperti adat-istiadat kesenian dan properti yang dipakai.69 

Segala sesuatu yang diwariskan tidak berarti mesti diterima, dilaksanakan, 

dihargai, diasimilasi atau disimpan hingga mati. Untuk para pewaris setiap apa yang 

ia warisi tidak dipandang selaku “tradisi”. Tradisi yang diterima bakal menjadi unsur 

yang hidup di dalam kehidupan para penganutnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu 

yang dipertahankan sampai sekarang dan memiliki tingkatan yang sama dengan 

inivasi-inovasi baru.  

Berdasarkan arti yang lengkap, tradisi merupakan totalitas benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lampau tetapi benar-benar masih ada di masa 

kontemporer atau pada masa kini, belum dilupakan, dihancurkan, dibuang atau 

dirusak. Tradisi dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang diberikan atau 

diwariskan dari masa lalu ke masa kini.70  Tradisi juga bisa berarti penyampaian 

informasi, kepercayaan, dan adat istiadat dari mulut ke mulut atau melalui contoh dari 

satu generasi ke generasi yang lain tanpa instruksi tertulis. Tradisi merupakan 

kesinambungan budaya dalam sikap sosial, adat istiadat, dan kelembagaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan sebuah bentuk perbuatan 

yang telah dilakukan berulang dengan cara yang sama yang diturunkan dari generasi 

ke generasi. Kebiasaan yang  diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena 

dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga orang tersebut melestarikannya.   

 

 

                                                           
69 Tasikuntan, “Pengertian Tradisi” Bloghttp://tasikunta .wordpress.com/2014/12/25/ 

pengertian tradisi/ (17 Desember 2021). 
70 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. I, Jakarta: Prenada, 2007), h. 69. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, 

pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dan menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang 

menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan pengumpulan data 

yang pada umumnya bersifat kualitatif.1 

Pendapat lain juga mengartikan bahwa jenis penelitian kualitatif ialah penelitian 

yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan 

sistemanis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja. Melalui penelitian 

kualitatif, akan membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tida 

terduga sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru.2 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini 

yang dimaksudkan adalah untuk menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang ditemukan di lapangan. 

 

 

                                                           
1 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3.   
2  Suwargi Endraswara, Metode , Teori, Tehnik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, 

Empistemologi dan Aplikasi (Cet I; Yogyakarta Pustaka Widyatama, 2006), h. 81   
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Betteng Paremba Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang. Objeknya ialah masyarakat yang melaksanakan 

upacara tradisi Mattammu Bulung yang ada di Desa Betteng Paremba Kecamatan 

Lembang  Kabupaten Pinrang. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pemaparan kerangka 

berpikir yang dipakai peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dapat dikatakan 

bahwa pendekatan merupakan  disiplin ilmu yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Strategi Dakwah dalam 

Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa Benteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, maka pendekatan yang 

digunakan yakni pendekatan strategi dakwah kultural. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu yang sangat penting dalam 

pengumpulan data, instrumen harus relavan dengan masalah yang akan dikaji. Pada 

umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.3  Dalam hubungannya dengan 

penelitian ini, maka instrumen berarti alat yang dipergunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang 

                                                           
3 Riduwan, Belajar MU dah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula (Cet. 

VIII; Bandung: Alfebeta, 2012), h. 77. 
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dibahas. Instrumen yang akan digunakan dalam mempermudah dilaksanakan 

penelitian ini yakni; pedoman wawancara, literature, buku catatan, maupun penelitian 

sendiri. 

Adapun  alat yang berkaitan dan akan dilakukan selama penelitian 

berlangsung yaitu: 

1. Camera, merupakan alat untuk merekam dan memvisualisasikan objek yang 

diteliti, sekaligus sebagai alat untuk mendokumentasikan peristiwa atau 

kejadian yang berlangsung selama penelitian. 

2. Alat Perekam, merupakan alat untuk merekam suara, dan mengambil data 

primer maupun dari sekunder melalui bukti alat rekaman yang diambil saat 

melakukan penelitian. 

3. Buku Catatan, merupakan alat tulis yang digunakan untuk membuat 

pertanyaan sekaligus mencatat hal-hal yang penting selama wawancara 

berlangsung.  

 

D. Sumber Data 

Data sangatlah penting dalam suatu penelitian, karena tanpa data maka hasil 

penelitian akan diragukan keotentikannya. Maka dari itu, dalam hal ini ada dua jenis 

data yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti 

(responden).4 Data ini harus dicari melalui wawancara dengan narasumber, 

ataupun melalui dokumen dan arsip yang terkait dengan tradisi Mattammu 

Bulung. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

                                                           
4 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative Pendekatan 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 55. 
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diantaranya  petani setempat, tokoh adat, dan tokoh agama, dan masyarakat di 

desa Benteng Paremba. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.5 

Atau dengan kata lain data sekunder Data sekunder yaitu data yang 

didapatkan sebagai pendukung data primer yang berasal dari berbagai 

literature, seperti buku, jurnal, artikel, maupun skripsi yang berkaitan dengan 

topic penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu hal yang sangat penting dalam riset 

(penelitian), sebab tujuan utama dari penelitian ialah memperoleh data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Observasi, pengamatan yang dilakukan langsung kepada objek yang diteliti. 

Observasi merupakan sebuah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati secara sistematis sesuai apa yang diselidiki.6 

2. Interview atau wawancara merupakan salah satu proses memperoleh 

keterangan yang memiliki tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan atau dengan orang yang 

diwawancarai. 7   Pedoman wawancara yang dilakukan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.8 

                                                           
5 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai alternative Pendekatan, 

(Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h.55. 
6 Choild Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi  

Aksara, 2007), h. 70.   
7 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,(Cet I; Jakarta: Kencana, 2007).   
8  Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan: Kualitatif, kualitatif, Kombinasi 

(Mixed Mothods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penlitian Evaluasi, h. 228. 
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3. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, catatan 

harian, dan sebagainya. 

 

F.Teknik Analisis dan Pengolahan 

Analisis data adalah pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar.9 Tujuan analisis yaitu untuk menyederhanakan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta diimplementasikan. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan dekriptif kualitatif yang merupakan 

suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa 

adanya sejauh peneliti dapatkan dari hasil observasi, interview, maupun 

dokumentasi.10 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi objek peneliti, namun juga merupakan satu kesatuan 

yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan 

data baik observasi, interview, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut 

dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat 

memberikan informasi yang berguna u   ntuk dianalisis. 

 

                                                           
9 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2011), h. 103. 
10 Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press 1992), h. 15. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data dan mengungkapkan 

kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data dalam sebuah penelitian 

kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data dan credibility (kepercayaan) maka 

penelitian kualitatif bisa tercapai. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 

sering ditekankan pada uji validasi. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data 

dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Terdapat dua macam 

validitas penelitian: 

1. Validasi Internal, yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian 

dengan hasil yang dicapai. 

2. Validasi Eksternal, berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian 

dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut 

diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

BAB IV 

STRATEGI DAKWAH DALAM MELESTARIKAN PESAN-PESAN 

DAKWAH PADA TRADISI MATTAMMU BULUNG DI DESA 

BENTENG PAREMBA KECAMATAN LEMBANG 

KABUPATEN PINRANG 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Terbentuknya Desa Benteng Paremba 

Desa Benteng Paremba adalah sala satu desa diwilayah Kecamatan Lembang, 

sebelumnya desa ini adalah bagian dari Desa Binanga Karaeng yang merupakan sala 

satu dusun dari Desa Binanga Karaeng yaitu Dusun Mattiro Tasi. 

Berdasarkan surat keputusan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan no. 

1103/IX/1989 tanggal 19 septemper 1989 dari Dusun Mattiro Tasi dijadikan desa 

persiapan, Desa Benteng Paremba. Kemudian berdasarkan surat keputusan gubernur 

provinsi Sulawesi Selatan no. 769/VI/1991 tanggal 20 juni 1991  tentang 

pembentukan desa persiapan menjadi desa defenitif, maka sejak itu terbentuklah Desa 

Benteng Paremba.1 

Seperti halnya dengan desa lain, Desa Benteng Paremba juga memiliki latar 

belakang sendiri sehingga dikatakan Desa “Benteng Paremba”. Benteng berarti 

pertahanan dan Paremba adalah sala satu kampung tempat benteng tersebut berada 

tepatnya diwilayah Dusun Rajang Balla. Benteng Paremba menjadi pusat pertahanan 

para pejuang dan masyarakat dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan 

republik indonesia saat itu. 

                                                           
1 Sumber: profil Desa Benteng Paremba (Benteng Paremba 05 April 2022). 
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Masyarakat Desa Benteng Paremba mempunyai ciri khas tersendiri, 

kekentalan budaya dan hubungan kekerabatan yang masih kuat sehingga persatuan 

dan rasa kebersamaan masih dikedepankan. Hal ini dilihat dalam aktivitas keseharian 

masyarakat, salah satunya adalah gotong royong dalam membangun desa dan sifat 

kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap perkara/masalah.  

2. Wilayah dan Kependudukan 

Desa Benteng Paremba adalah salah satu desa di Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah sekitar 40 Km2. Posisi Desa Benteng 

Paremba yang berada di wilayah perbukitan ini, dengan ketinggian tempat dari 

permukaan laut sekitar 10 – 650 dpl, menjadikan Desa Benteng Paremba sebagai desa 

yang memiliki curah hujan rata-rata 3200 mm. Jumlah curah hujan yang demikian 

serta letaknya yang berada di daerah perbukitan menjadikan desa Benteng Paremba 

memilki suhu rata-rata 20-30 C.2 

Desa Benteng Paremba berbatasan dengan DSali-Sali disebelah Utara, di 

sebalah Timur berbatasan dengan Kelurahan Betteng, di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Pangaparang dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi 

Sulawesi Barat, tepatnya Desa Paku dan Desa Amola Kecamatan Binuang kabupaten 

Polman. Yang menjadi pemisah antara Desa Benteng Paremba adalah sebuah sungai, 

yaitu sungai Galang-Galang yang juga menjadi sumber mata pencaharian bagi 

masyarakat desa baik untuk tambang kerikil maupun untuk pengairan pertanian, atau 

keperluan lainnya. 

Desa Benteng Paremba terbagi ke dalam lima dusun yaitu Dusun Indoapping, 

Dusun Lombo sebagai ibukota desa, Dusun Kandoka, dan Dusun Rajang Balla. 

                                                           
2 Sumber: Profil Desa Benteng Paremba (Benteng Paremba 05 April 2022). 
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Adapun tofografi Desa Benteng Paremba didominasi oleh daerah perbukitan, 

sebanyak tujuh puluh lima persen daerahnya terdiri atas perbukitan sedangkan dua 

puluh lima persen adalah dataran. Meskipun demikian Desa Benteng Paremba 

memiliki tanah yang tingkat kesuburannya tinggi, tercatat bahwa lima puluh persen 

tanahnya sangat subur. Tiga puluh lima persen subur, sepuluh persen sedang dan 

hanya lima persen yang termasuk tanah tandus. Hal inilah yang menyebabkan 

kebanyakan penduduk desa berpropesi sebagai seorang petani. 

Jumlah penduduk Desa Benteng Paremba menurut data terakhir yaitu pada 

Desembar 2022 berjumlah 4527 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 2254 

jiwa dan perempuan 2273 jiwa, yang terdiri dari 819 kepala keluarga. Penduduk Desa 

Benteng Paremba didominasi oleh pemeluk agama Islam seperti halnya dengan 

kebanyakan wilayah Sulawesi Selatan lainnya. Jumlah pemeluk agama Islam di desa 

Benteng Paremba berjumlah 4315 jiwa, sedangkan pemeluk agama Kristen Katholik 

berjumlah 180 jiwa dan Pemeluk agama Kristen Protestan berjumlah 32 jiwa saja.3 

3. Budaya dan Bahasa 

Desa benteng paremba masuk ke dalam wilayah suku Bugis, hampir semua 

adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disana sama dengan masyarakat 

Bugis pada umumnya, seperti acara pernikahan, acara kematian, acara pertanian dan 

acara-acara lainnya. Hanya saja yang menjadi ciri tersendiri masyarakat disana adalah 

bahasa yang mereka gunakan. Mereka menggunakan Bahasa Pattinjo, dimana 

kebanyakan kosa katanya memiliki kesamaan dengan Bahasa Duri di Enrekang. 

Bahasa ini digunakan hampir disemua wilayah Kecamatan Lembang. Sehingga 

orang-orang di kecamatan Lembang umumnya dikenal sebagai Suku Bugis-Pattinjo. 

                                                           
3 Sumber: Profil Desa Benteng Paremba (Benteng Paremba 05 April 2022). 
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4. Mata Pencarian Penduduk 

Potensi alam yang menjanjikan di Desa Benteng Paremba disebabkan oleh 

letak, kontur tanah serta cuaca, menjadikan hampir seluruh penduduk masyarakat 

desa berpropesi sebagai petani berdasarkan data dari kantor Desa Benteng Paremba 

pada April 2022 tercatat bahwa:  

Tabel 4.1 

Mata Pencarian Desa Benteng Paremba 

No Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 3204 

2 Pegawai Negeri Sipil 35 

3 Bidan Desa (PNS) 2 

4 Tukan Kayu 37 

5 Tukan Batu 25 

6 Pedagang 27 

7 Supir Mobil 9 

8 Pegawai Swasta 9 

9 Belum/Tidak Bekerja 1179 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

Lahan pertanian tanaman pangan (sawah) di Desa Benteng Paremba memiliki 

luas 156,26 Ha yang terdiri atas 60,53 Ha sawah irigasi desa dan 95,77 Ha merupakan 

sawah tadah hujan. Namun selain berprofesi sebagai petani padi, banyak penduduk 

desa yang juga berprofesi sebagai petani coklat, durian, langsat, cengkeh, kemiri, dan 

kopi. Terbukti dengan banyaknya lahan perkebunan, seperti yang tercatat dalam data 

dari kantor desa bahwa: 
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Tabel 4.2 

Lahan Perkebunan/Kehutanan 

No perkebunan luas 

1 Cokelat (Kakao) 500 Ha 

2 Durian 125 Ha 

3 Langsat 275 Ha 

4 Cengkeh 8 Ha 

5 Kemirih 3 Ha 

6 Kopi 5 Ha 

7 Kayu Jati Putih 1061 Ha 

8 Kayu Sangon 0,75 Ha 

9 Kayu Mahoni 0,25 Ha 
      Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

Para petani di Desa Benteng Paremba baik petani tanaman pangan ataupun 

petani kehutanan kemudian banyak membentuk kelompok-kelompok tani. Tercatat 

ada 12 kelompok tani yang terdapat di Desa Benteng Paremba diantaranya: 

a. Kelompok Tani Tanaman Pangan: 

1) Kelompok tani Sipatokkong  

2) Kelompok tani pammase Puang  

3) Kelompok tani Permata  

4) Kelompok tani Beringin  

5) Kelompok tani Siamasei. 1  

6) Kelompok tani Siamasei. 2  

7) Kelompok tani Perangiang  
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8) Kelompok tani Tamoa Sipakalabbi 

b. Kelompok Tani Kehutanan: 

1) Kelompok tani Sipatokkong 

2) Kelompok tani Salu Pao  

3) Kelompok tani Lestari  

4) Kelompok tani Buttu Tangnga4 

5. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Peribatan 

Tabel 4.3 

Sarana Peribadatan 

No Sarana Jumlah 

1 Mesjid 6 

2 Mushollah 1 

3 Gereja 1 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

 

Sarana peribadatan di Desa Benteng Paremba sudah termasuk memadai 

mengapa hal tersebut dikatakan memadai karena setiap dusun ada memiliki satu dan 

dua sarana peribadatan seperti halnya Dusun Lombo, Indoapping dan Rajang Balla 

memiliki dua sarana peribadatan sedangkan Dusun Kandoka memiliki satu sarana 

peribatan. 

 

 

 

                                                           
4 Sumber: Profil Desa Benteng Paremba (Benteng Paremba 05 April 2022). 
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b. Sarana Pendidikan Formal 

Tabel 4.4 

Sarana Pendidikan Formal 

NO Sarana Jumlah 

1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Unit 

2 Sekolah Dasar Negeri (SD) 3 Unit 

3 Taman Kanak-kanak 1 Unit 

4 PAUD 1 Unit 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

 

Sarana pendidikan formal yang terdapat di Desa Benteng Paremba masih 

terbilang kurang memadai karena Sekolah Menengah Pertama (SMP), taman kanak-

kanak dan PAUD hanya terdapat satu pada Desa Benteng paremba tidak hanya itu 

pada Desa Benteng Paremba tidak memiliki sarana pendidikan formal Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) sehingga harus keluar ke 

desa lain ketika ingin melanjutkan pendidikan di SMA/SMK.  

c. Sarana Transportasi 

Tabel 4.5  

Sarana Trasportasi 

No Sarana Jumlah 

1 Mobil 11 

2 Motor 135 

3 Kuda 3 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 
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Sarana transfortasi pada Desa Benteng Paremba sudah dapat dikatakan 

memadai karena hampir setiap keluarga memiliki kendaraan bermotor dan juga mobil 

yang digunakan sebagai transfortasi kegiatan sehari-hari keluar masuk desa, untuk 

mencari nafkah, dan transfortasi kesekolah. 

6. Pendidikan Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten 

Pinrang 

Tabel 4.6 

Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Umur 3-6 tahun yang sedang TK 330 

2 SD/Sederajat 366 

3 SLTP/Sederajat 307 

4 SLTA/Sederajat 124 

5 D-1 11 

6 D-2 15 

7 S1 27 

8 S2 36 

Jumlah Total 1.215 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

 

Keadaan pendidikan pada Desa Benteng Paremba bisa dikatan masih kurang 

karen anak-anak yang telah lulus Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah 

Menengah Kejuruan biasanya langsung bekerja karena mereka menganggap bahwah 

ketika melanjutkan pendikan kuliah hanya membuang-buang waktu dan uang 

sebaiknya langsung bekerja karena bisa lebih cepat menghasilkan uang. 
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7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Benteng Paremba Kecamatan 

Lembang Kabupaten Pinrang 

Dalam struktur pemerintahan di Desa Benteng Paremba, di pimpin oleh 

Kepala Desa di dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh Sekrataris 

Desa, dan staf desa lainnya. Adapun Susunan pemerintahan Desa Benteng Paremba 

tahun 2022 sebagai berikut: 

Bagan 4.7 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Benteng Paremba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data: Profil Desa Benteng Paremba Tahun 2022 

 
 

KEPALA DESA 

MUH.YUSUF 

SEKRETARIS 

AHMAD 

KAUR UMUM 

HENRA 

KAUR KEUANGAN 

RAHMAN TULU.SE 

KASI PEMERINTAHAN 

HASRIANA, S.Pd 

KADUS INDOAPPING 

SYAHRIR 

KADUS LOMBO 

IBRAHIM 

KADUS KANDOKA 

ABDUL JABBAR 

KASI KESEJAHTERAN 

MARHANI. SM 

KADUS RAJANBALA 

SYARIFUDDIN 
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8. Visi dan Misi 

Visi 

“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Guna Terwujudnya 

Kehidupan Masyarakat Desa Benteng Paremba Yang Berakhlaq Mulia, Adil, 

Makmur dan Sejahtera.”  

Misi 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa dan pelayanan masyarakat. 

c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. 

d. Memelihara dan mengoptimalkan sumber daya alam guna meningkatkan 

perekonomian desa. 

e. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga desa yang adadan 

menggerakan partisipasi masyarakat. 

f. Meningkatkan kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan desa. 

g. Membina ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. 

9. Tugas / Fungsi 

Kepala Desa 

Tugas : 

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Fungsi: 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan 

peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 



66 
 

 
 

ketertian, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

dan penataan dan pengolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan 

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 

partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan. 

d. Pemberdayaan  masyarakat, seperti tugas sosialisai dan motivasi masyarakat di 

bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 

Sekretaris Desa 

Tugas: 

a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala desa 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat desa. 

b. Sekretariat desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi kelurahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Fungsi: 

a. Sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan. 

b. Sebagai pelaksana urusan administrasi. 

c. Sebagai pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembagunan, dan 

kemsyarakatan.5 

                                                           
5 Sumber: Profil Desa Benteng Paremba (Benteng Paremba 05 April 2022). 
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  Berdasarkan tugas dan fungsi kepala desa maupun sekretaris Desa Benteng 

Paremba diharapkan para staf desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik 

mungkin agar Benteng Paremba dapat lebih berkembang dan maju dari tahun 

sebelumnya. 

10. Kontinuitas Masyarakat Benteng Paremba di dalam Menanam Padi 

Desa Benteng Paremba memiliki potensi alam yang menjanjikan hal ini 

disebabkan oleh letak, kuntur tanah serta cuaca karena berada di daerah perbukitan 

sehinggah hampir seluruh penduduk masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan 

pekebun. Setiap tanaman memiliki masa tanam, berbuah dan panen yang berbeda-

beda seperti halnya musim buah hanya berlangsung sekali setahun. Khususnya pada 

saat menanam padi masyarakat Benteng Paremba memiliki waktu tertentu di dalam 

menanam padi, sebagaimana yang disampaikan oleh informan atas nama Syahri 

Kepala Dusun Indoapping sekaligus petani: 
  

“Masa menanam padi di Desa Benteng Paremba itu hanya dua kali setahun 

pada bulan januari dan juli, atau dikenal dengan istilah pattaungang ase bara 
(ketika menanam padi di bulan januari) dan ase sarrang (ketika menaman 
padi di bulan juli)”

6 
 

  Masyarakat Benteng Paremba pada umumnya serentak dan kompak menanam 

padi pada bulan januari atau galung pattaungang ase sarrang sedangkan pada bulan 

juli hanya sebagian petani yang mengolah sawahnya sendiri sedangkan petani yang 

lain memberikan sawahnnya untuk diolah oleh petani lain karena musim hujan tidak 

berlangsung lama kemudian musim kemarau tiba atau musimnya tidak menentu 

                                                           
6  Syahrir (28 tahun) Kepala Dusun Indoapping dan Petani di Desa Benteng Paremba, 

Wawancara, Indoapping, 4 Juli 2022. 
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sehingga kebutuhan air untuk pertumbuhan bibit-bibit padi tidak maksimal. Petani 

mengistilakan dengan sebutan galung ase sarrang.  

 Sawah di Desa Benteng Paremba termasuk sawah tadah hujan karena tidak 

adanya pengairan atau saluran irigasi yang mengalir ke wilayah persawahan Desa 

Benteng Paremba, sehingga penanaman padi hanya dilakukan dua kali dalam setahun 

yaitu pada bulan januari dan juli saat musim penghujan. Sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan bapak Tikkan, selaku toko adat dan petani, mengatakan 

bahwa: 
  

“Memang dari dulu sistem tanam padi selalu dilakukan dua kali setahun, 
karena jika dilakukan pada bulan-bulan yang lain maka ketika padinya mulai 
tumbuh maka terkadang banyak hama padi yang menyerang seperti tikus, ulat, 
nago dan ware”

7 
 

  Karena tidak adanya kekompakan dalam menanam padi dan juga kekurangan 

air sebab tidak musim penghujan, maka serangan hama tidak bisa dibendung 

sehingga hasil padi yang didapat yang biasanya 18 goni menjadi 5 goni, tutur 

muhammad yusuf. 

 

B. Pesan-Pesan Dakwah pada Tradisi mattammu Bulung di Desa Benteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

Sebelum peneliti menguraikan masalah pesan-pesan dakwah, maka terlebih 

dahulu diuraikan tenteng apa itu mattammu bulung dan bagaimana proses 

pelaksanaannya. Tradisi Mattammu bulung adalah salah satu dari beberapa rangkaian 

tradisi dalam pertanian masyarakat Bugis, khususnya masyarakat Bugis Pattinjo di 

                                                           
7  Tikkan/Pua Samma (61 tahun) Tokoh Adat di Desa Benteng Paremba, Mantan Kepala 

Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 4 Juli 2022. 
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desa Benteng Paremba. Kata mattammu bulung adalah istilah yang berasal dari 

bahasa Pattinjo. Mattammu bulung terdiri dari dua kata, mattammu mengandung 

makna dalam bahasa Indonesia berarti „menemui‟ bisa juga diartikan „menjemput‟ 

atau „menyambut‟. Sedangkan bulung adalah istilah yang masyarakat Benteng 

Paremba gunakan untuk menyebutkan tanaman padi yang akan segera mengeluarkan 

buah padinya. Menurut Tikkan/Pua Samma sala satu toko adat di Desa Benteng 

Paremba, menuturkan bahwa: 
  

“Yang dimaksud dengan mattammu bulung adalah suatu bentuk adat istiadat 
yang ada di benteng paremba dalam hal menyambut padi dalam keadaan akan 
mengeluarkan buah sebagai bentuk kesyukuran petani terhadap apa yang telah 
diberikan Allah swt, karena padi akan segerah berbuah.”

8 
 

Arti kedua kata tersebut bisa diartikan bahwa mattammu bulung adalah 

sebuah kegiatan pertanian yang dilakukan untuk menyambut dan merayakan karena 

tanaman padi telah siap untuk mengeluarkan buah padinya. Tradisi adalah kesamaan 

benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih 

ada kini, dan belum hancur atau dirusak, dibuang, ataupun dilupakan. Tradisi dapat 

diartikan sebagai warisan yang benar-benar tersisa dari masa lalu. 9  Kalau kita 

memberikan makna pada tradisi mattammu bulung secara sekaligus berarti adat 

kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang yang masih berjalan 

sampai sekarang yang dilakukan dalam rangka menyambut dan merayakan akan 

keluarnya buah padi. 

                                                           
8  Tikkan/Pua Samma (61 tahun) Tokoh Adat di Desa Benteng Paremba, Mantan Kepala 

Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 5 April 2022. 
9 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial (Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 

hal. 69. 
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Pelaksanaan tradisi ini, para petani diminta oleh ketua adat untuk membawa 

bahan makanan mentah yaitu beras dan ayam ke tempat pelaksanaan tradisi, yaitu di 

bola-bola galung.10 Bahan makanan ini nantinya akan diolah bersama di bola-bola 

galung. Adapun alasan kenapa petani di desa Benteng Paremba diharuskan untuk 

membawa bahan mentah ke galung bukannya makanan yang telah diolah dan telah 

masak, Menurut sala satu informan bernama Syahrir, kepala dusun indoapping 

sekaligus petani di Desa Benteng Paremba, menuturkan bahwa:: 
  

“Ini dikarenakan menurut kepercayaan nenek moyang bahwa setiap ritual-
ritual pertanian yang berkaitan dengan pertanian harus dilakukan langsung di 
galung tepatnya di bola-bola galung, hal ini sebagai bentuk penghargaan 
terhadap padi sebagai sumber kehidupan dan bukan hanya berpikir bagaimana 
bibit itu bisa cepat tumbuh dan panen.”

11 
 

Tradisi mattammu bulung umumnya dilakukan oleh masyarakat desa Benteng 

Paremba. Adapun petani yang berasal dari luar desa Benteng Paremba yang memiliki 

sawah di kawasan pertanian desa Benteng Paremba, mereka diberikan kebebasan 

untuk memilih ikut atau tidak dalam tradisi mattammu bulung. Dalam kehidupan 

sosial masyarakat desa Benteng Paremba tradisi mattammu bulung tidak hanya diikuti 

oleh kaum laki-laki melainkan juga kaum perempuan.  

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Mattammu Bulung 

a. Proses Pra Tradisi Mattammu Bulung 

Pelaksanaan tradisi mattammu bulung hanya berlangsung selama setengah hari. 

Namun sebelum pelaksanaan acara tradisi tersebut, terlebih dahulu dilakukan 

persiapan-persiapan beberapa hari sebelumnya, Menurut sala satu informan bernama 

                                                           
10 Bola-bola galung adalah sebuah rumah-rumah kecil yang berada didekat sawah sebagai 

tempat para petani untuk beristirahat serta tempat melakukan ritual-ritual pertanian. 
11

 Syahrir (28 tahun) Kepala Dusun Indoapping dan Petani di Desa Benteng Paremba, 
Wawancara, Indoapping, 5 April 2022. 
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Ahmad, sekretaris Desa Benteng Paremba sekaligus petani di Desa Benteng Paremba, 

menuturkan bahwa: 
  

“Sebelum mattammu bulung dilaksanakan biasanya terlebih dahulu dilakukan 
persiapan beberapa hari sebelumnya diantaranya mengamati padi yang 
bulung, musyawara untuk menentukan hari baik, pengumuman kepada 
masyarakat, dan mempersiapkan pelaksanaan tradisi .”12 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pra tradisi Mattammu Bulung terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan, 

seperti mengamati padi apakah telah memiliki ciri-ciri akan mengeluarkan buah padi, 

setelah itu dilakukan musyawarah, kemudian setelah hasil kesepakatan dari 

musyawarah hari apa tradisi tersebut akan dilaksanakan maka, hasil kesepakatan 

tersebut akan diumumkan atau disampaikan kepada masyarakat Desa Benteng 

Paremba. 

1) Mengamati Padi 

Mattammu bulung adalah ritual pertanian dilakukan ketika tanaman padi akan 

segera mengeluarkan buah padinya atau masyarakat desa Benteng Paremba 

menyebutnya dengan istilah “telah bulung”. Maka dari itu sebelum memulai tradisi, 

maka ketua adat akan memeriksa tanaman padi yang ada di sawah, dan mengamati 

ciri-ciri tanaman padi yang sudah bulung. 

Pemeriksaan ini biasanya dilakukan ketika usia tanaman padi telah kurang 

lebih dua bulan setelah ditanam di sawah. Adapun ciri-ciri yang dapat dilihat pada 

tanaman padi yaitu: Pertama, tingginya telah melebihi pematang sawah atau tingginya 

                                                           
12

 Ahmad (47 tahun) Sekretaris Desa dan Petani di Desa Benteng Paremba, Wawancara, 
Lombo, 5 April 2022. 
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sekitar satu meter. Ciri kedua, pada batang tanaman padi sudah terlihat agak bulat, 

karena telah berisi biji padi didalamnnya. 

2) Musyawarah  

Setelah ketua adat melihat tanaman padi telah memiliki ciri-ciri bulung. Maka 

selanjutnya ketua adat akan mengundang pegawai sara‟ (Pua Imang, Pua Katte dan 

Pua Belala‟) serta para tokoh masyarakat yang berpropesi sebagai petani dan 

memiliki sawah disana untuk dilakukan musyawarah, untuk mencari hari yang 

dianggap baik untuk melakukan tradisi mattammu bulung. Adapun penentuan hari 

baik didasarkan pada hari dimana para petani atau yang ingin mengikuti tradisi 

tersebut tidak memiliki halangan atau kegiatan lain yang bersamaan dengan tradisi 

tersebut. 

3) Mengumumkan kepada masyarakat 

Pengumuman kepada masyarakat dilakukan setelah musyawarah yang 

dilakukan para petani, ketika musyawarah telah menghasilkan hasil kesepakatan hari 

apa maka selanjutnya berita tersebut akan di sebarkan kepada masyarakat. Menurut 

Abdul Hamid, imam mesjid  Desa Benteng Paremba, menuturkan bahwa: 
  

“Pemberitahuan kepada para petani biasanya di sampaikan oleh pegawai sarah 
pada hari jum‟at setelah khutbah jum‟at dan kadang juga para petani ataupun 
istri petani saling meberitahukan petani lain ke sipulung-pulung i atau ditanya 
langsung oleh satu petani ke petani lain yang sudah tahu pada saat di 
sawah.”

13 
 

Setelah waktu pelaksanaan tradisi mattammu bulung telah ditentukan, maka 

tugas bagi ketua adat selanjutnya adalah mengumumkan kepada para petani yang 

memiliki sawah di desa Benteng Paremba. Untuk mengumumkan kepada para petani, 

                                                           
13 Abdul Hamid (58 tahun) Imam Mesjid di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Indoapping, 

5 April 2022. 
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ketua adat menggunakan media masjid, biasanya ketua adat akan meminta bantuan 

kepada pegawai sara‟ untuk mengumumkannya di masjid, tepatnya pada hari Jum‟at, 

setelah Shalat Jum‟at dilakukan. Maka ketua adat akan mengumumkan tentang waktu 

pelaksanaan mattammu bulung. Sedangkan bagi para petani yang belum mengetahui, 

biasanya mereka akan diberitahu oleh petani yang sudah tahu ketika bertemu di jalan 

atau di sawah. 

4) Persiapan Pelaksanaan Mattammu Bulung 

Tugas bagi ketua adat tidak berakhir disitu saja, setelah mengumumkan 

kepada para petani, maka ketua adat akan mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan tradisi, baik alat maupun bahan. Dalam sebuah 

wawancara, ketua adat Tikkan/Pua Samma di Desa Benteng Paremba, menuturkan 

bahwa:  
  

“biasanna yaku pasuroanggi para paggalung untuk mempersiapkan manu 
(ayam), barra (beras), daung kaluku (daun kelapa), sola tallo (telur) untuk 
dibawah ke bola-bola galung ketika hari dimana tradisi tersebut 
dilaksanakan.”

14 
 

Para petani akan mempersiapkan ayam dan beras untuk dibawa ke bola-bola 

galung pada hari pelaksanaan mattammu bulung. Ayam yang dibawa haruslah ayam 

kampung. Adapun jumlah dan warna ayam yang dibawa para petani diberikan 

kebebasan, namun umumnya mereka membawa masing-masing satu ekor ayam. 

Sedangkan yang tidak mampu membawa ayam, mereka diberi kelonggaran dengan 

cukup membawa telur ayam kampung saja. 

                                                           
14 Tikkan/Pua Samma (61 tahun) Tokoh Adat di Desa Benteng Paremba, Mantan Kepala 

Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 5 April 2022. 
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Selain itu, ketua ada juga harus memanggil guru untuk memimpin proses 

mabbaca. Guru bagi masyarakat Benteng Paremba adalah orang yang tahu dan 

paham tentang agama. Dan biasanya yang menjadi guru adalah pegawai sara, yaitu 

pua imang, pua katte atau pua belala. Karena masyarakat menganggap bahwa 

mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah swt. sehingga doa mereka akan 

diterima oleh Allah swt. 

b. Pelaksanaan Tradisi Mattammu Bulung 

Pelaksanaan tradisi mattammu bulung dimulai pada pagi hari. Ketua adat 

sudah harus ada di bola-bola galung pada pagi hari untuk menerima ayam-ayam dan 

beras yang dibawa oleh petani. Selain ketua adat, biasanya yang sudah berada di 

bola-bola galung pada pagi hari yakni istri ketua adat bersama dengan para istri-istri 

petani desa Benteng Paremba lainnya. Selagi menunggu para petani membawa ayam-

ayamnya, dan guru yang telah diundang oleh ketua adat sebelumnya. Para petani dan 

istrinya akan membagi tugas mereka, kaum laki-laki membuat ketupat kosong, dan 

para kaum perempuan ada yang memasak air, nasi dan sokko, dan ada juga bertugas 

mempersiapkan peralatan makan di atas bola-bola galung. 

Setelah semua petani telah datang membawa ayamnya maka para petani dan 

istrinya akan mengambil bagian dalam hal mengolah ayam, baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Laki-laki bertugas memotong-motong dan membersihkan daging ayam, 

sedangkan para perempuan bertugas menyiapkan bumbu dan memasak daging ayam. 

Dalam proses memasak dan mengolah ini terlihat bentuk kerja sama dan gotong-

royong para petani. 
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Setelah olahan ayam telah masak, proses selanjutnya yaitu mabbaca 

disediakan sollong15, juga disajikan sokko, pisang, dan juga masakan ayam yang telah 

diolah sebelumnya. Dalam proses mabbaca, ketika guru mengangkat tangannya untuk 

berdoa dan mengeraskan suaranya lalu berkata “amin” maka, semua yang hadir saat 

itu akan diam, agar tidak mengganggu guru yang bersungguh-sungguh untuk berdo‟a. 

Doa itu ditujukan sebagai wujud syukur kepada allah atas limpahan karunia berupa 

tanaman padi yang akan segera berbuah dan untuk meminta kepada Allah swt. agar 

tanaman padi mereka tidak diganggu oleh hama dan dapat menghasilkan panen 

melimpah. Setelah proses mabbaca telah selesai, para petani sudah bisa memakan 

hasil olahan ayam yang telah diolah bersama sebelumnya, selanjutnya makanan yang 

telah dimasak kemudian dimakan bersama-sama dan biasanya saat itu para petani 

akan berbincang-bincang mengenai masalah yang mereka hadapi selama masa tanam 

dan saling memberi solusi satu sama lain mengenai masalah yang dihadapi. Menurut 

Abdul Hamid imam mesjid  Desa Benteng Paremba, menuturkan bahwa: 
  

“Tradisi mattammu bulung merupakan tradisi yang dalam pelaksanaannya 
tidak ada unsur paksaan didalamnya dan tidak mengandung kemusyrikan 
karena selain dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah atas padi yang 
akan segerah berbuah dan juga untuk meminta kepada Allah agar tanamn padi 
mereka terhindar dari hama dan menghasilkan panen yang berlimpah. Selain 
itu bacaan yang dibaca ketika hendak berdo‟a adalah Ayat Kursi, QS. An-Nas, 
QS. Al- Falaq, QS. Al-Iklas QS. Al-Fatihah dan doa keselamatan dunia 
akhirat”16 

 

Dari pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut tidaklah 

bertentangan dengan ajaran Islam khususnya pada aspek akidah. Sebab akidah 

                                                           
15 Sollong adalah adonan yang terbuat dari tepung beras, santan, gula mermah dan dibungkus 

dengan daun baru. 
16 Abdul Hamid (58 tahun) Imam Mesjid di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Indoapping, 

5 April 2022. 
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sangatlah berkaitan dengan keyakinan seorang Muslim terhadap dasar-dasar ajaran 

Islam yang tercakup dalam rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada Allh Swt. 

yang menganjurkan hambanya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan 

senantiasa berdo‟a kepadanya dan meyakini bahwa Allah Swt akan mengabulkan 

semua permintaan hambanya yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya. 

Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2:186.  

 

 َ  َ  َ َ َ َََ ََ َ ََ  َ َ

   ََ َ  َََََ

 

Terjemahnya: 

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang 
Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 
berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi 
(perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam 
kebenaran”.

17 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, maksud ayat di atas 

mengisyaratkan bahwa Allah Swt. begitu dekat kepada manusia, dan manusia pun 

dekat kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwa dengan do‟a kita mengharapkan segala 

keinginan hanya kepadanya dan menjanjikan akan mengabulkan segala segala 

permintaan hambanya.18Dengan demikan dapat dikatakan bahwa dalam ma‟baca-

baca yang ada pada tradisi mattammu bulung sebagai suatu bentuk kesyukuran dalam 

                                                           
17 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media), 

h. 28. 
18 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, h. 492.  
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pelaksanaanya mengandung nilai akidah karena do‟a yang disampaikan murni hanya 

kepada Allah Swt yang maha Esa.  

2. Pesan-pesan Dakwah dalam Tradisi Mattammu Bulung 

Tradisi mattammu bulung merupakan tradisi yang sudah turun temurun 

dilakukan namun, tridak bisa dipungkiri bahwa tradisi tersebut terdapat pesan-pesan 

dakwah di dalamya. Adapun pesan-pesan dakwah pada tradisi tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

a. Silaturahmi  

Dalam pelaksanaannya Tradisi mattammu bulung terdapat pesan dakwah di 

dalamnya yaitu silaturahim, karena dalam proses pelaksanaanya para warga sekitar 

yang memiliki sawah di desa tersebut atau para petani, istri petani, dan warga  turut 

hadir dalam pelaksanaan tradisi. Mereka tidak hanya sekedar hadir duduk dan santai 

pada saat acara akan dimulai tetapi mereka juga ikut turut membantu mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan mattammu bulung baik itu 

mengolah bahan makanan yang akan disajikan. Hal seperti inilah yang membuat 

hubungan antar sesama petani dan istri petani semakin akrab satu sama lain sehingga 

dapat mempererat persaudaraan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak 

Muh Yusuf kepala desa Benteng Paremba, beliau mengatakan bahwa:  
  

“Mattammu bulung Ini dilaksanakan dikarenakan untuk mempererat 
silaturahmi para petani agar kembali terjalin kekompakan dan gotong royong 
karena terkadang ada masalah yang terjadi ketika melakukan penggarapan  
mungkin dengan adanya acara mattammu bulung itu semua bisa berkumpul 
kembali menjadi satu, satu tujuan yaitu bagaimana melaksanakan acara 
mattamu bulung itu tanpa ada perasaan dendam, benci dan iri antar petani 
anatara satu dengan lain.19 

 

                                                           
19

 Muh Yusuf (45 tahun) Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Lombo, 5 April 2022. 
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Mattammu bulung diadakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi 

antar petani karena dalam proses pertanian kadang terjadi percekcokan antar petani 

apalagi di desa Benteng Paremba masih termasuk sawah tadah hujan sehinggah 

kadang terjadi perebutan air sawah antar petani. Silaturahmi adalah salah satu amalan 

umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat dilakukan 

kapan saja dan merupakan amalan utama yang mampu menyambungkan apa-apa 

yang putus. Oleh karena itu, silaturahmi memiliki keutamaan dan manfaat yang luar 

biasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 36 

 

                               

                              

                       

 

Terjemahnya: 
“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, 
anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman 
sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.

20 

M. Quraish Shihab mendefinisikan ayat ini bahwa sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang menyombongkan diri kepada sesama, yaitu orang yang 

tidak memiliki rasa belas kasih dan orang yang selalu memuji diri sendiri.21 

 

                                                           
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: di Ponegoro, 

2010), h. 104. 
21 M. Qurais Sihab, Tafsīr Al-Mishbāh, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.2, h. 572. 

 



79 
 

 
 

b. Doa 

Pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi mattammu bulung dari segi 

akidah adalah keimanan kepada Allah yang ditekankan dalam salah satu bagian dari 

ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang dipimpin oleh tokoh adat pua imam 

untuk melakukan doa bersama sesuai dengan ajaran agama Islam dengan niat atau 

harapan mendapat tanaman padi yang terhindar dari hama dan juga sebagai wujud 

syukur karena tanaman padi akan segera berbuah. Sebagaimana yang disampaikan 

sala satu informan atas nama syahrir yang mengungkapkan bahwa sala satu maksud 

dilaksanakan mattamu bulung yaitu sebagai media tempat berkumpul bersama untuk 

melakukan doa bersama. Karena pada dasarnya Allah SWT, akan mengabulkan doa 

para hambanya yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya sebagimana Firman-

Nya dalam QS. Al-Baqarah/2: 186. 

c. Syukur  

Dalam tradisi mattammu bulung juga terdapat nilai dakwah berupa rasa 

syukur kepada Allah swt karena telah diberikan nikmat berupa tanaman padi yang 

akan segera mengeluarkan buah padinya. Syukur mempunyai arti sebagai bentuk 

pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah disertai dengan ketundukan 

kepada-Nya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah.22 

Syukur adalah menampakkan nikmat Allah swt yang dikaruniakan padanya, baik 

dengan cara menyebut nikmat tersebut atau dengan cara mempergunakannya di jalan 

yang dikehendaki oleh Alah swt. 23  Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali-

Imran/3:145.  

                                                           
22 4https://www.sudut hukum com.featured.hikmah, ilmu (Diakses tanggal 25 April 2022). 
23  Ida Fitri Shobihah, “Dinamika Syukur pada Ulama Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kaliaga, 2013), h.23. 
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Terjemahnya: 
“Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai 
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala 
dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang 
menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala 
(akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur”.

24 

M. Quraish Shihab mendefinisikan syukur dalam ayat tersebut bahwa Orang 

yang mau bersyukur akan mendapatkan balasan dari Allah swt. Syukur juga diartikan 

sebagai suatu aktivitas yang didalamnya terdapat penghormatan kepada Pemberi 

nikmat, seperti memuji-Nya. Pujian tersebut menandakan bahwa yang bersangkutan 

telah menyadari adanya nikmat serta mengakuinya secara hormat kepada sang 

pemberi nikmat.25 

d. Gotong Royong  

Sikap saling gotong royong, kerja sama yang tercermin dalam perayaan pesta 

rakyat yang diadakan terdapat pada proses mengolah bahan makanan, sebagaimana 

yang disampaikan sala satu informan atas nama Hadaria (45 Tahun), istri petani 

Benteng Paremba:  
  

                                                           
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: di Ponegoro, 

2010), h. 72. 
25 M. Qurais Sihab, Tafsīr Al-Mishbāh, h. 426. 
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“biasanna dalam proses mattamu bulung kita para benena paggalung 
maupun para maneta dijamai to jamang-jamang sola-sola, yato paggalung 
majama mabbua katupa, mangngakka wai pole salu sola mangngakka-ngakka 
ke deeng apa melo diakka. Sedangkang kita para benena paggalung mannasu 
pakkandeang.”26 
 

Kaum laki bertugas membuat ketupat, mengangkat air dari sungai untuk 

digunakan memasak dan menyuci piring serta mengangkat masakan yang masak ke 

atas bola-bola galung sedangkan kaum wanita atau istri petani bertugas memasak 

ayam, nasi dan ketupat.  

Gotong royong ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara 

bersama-sama dan memiliki sifat sukarela, supaya kegiatan yang dilakukan bisa 

berjalan dengan lancar, ringan, dan juga mudah. Karena manusia merupakan makhluk 

sosial yang membutuhkan kerjasama, tenggangrasa dan saling bahu-membahu satu 

sama lainnya. Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk mencapai 

tujuan hidupnya di dunia, maka sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong-

royong diantara sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat kebaikan dan 

menjauhi keburukan sejauh-jauhnya dan menuai maslahat atau kebaikan secara 

bersama-sama. Islam tentu telah mengatur hal tersebut dengan indahnya, 

sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah/5: 2. 

 

                         

 

Terjemahnya: 

                                                           
26 Hadaria (45 tahun) Istri Petani Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 5 April 

2022. 
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“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

27 

M. Quraish Shihab menjelaskan, dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan yakni segalah bentuk dan macam hal yang membawa 

kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi. Tolong-menolonglah kamu dalam 

ketaqwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan 

ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Ayat ini 

merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun (meskipun 

berbeda keyakinan agama) selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.28 

 

C. Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi 

Mattammu Bulung di Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang 

 Strategi dakwah yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka melestarikan pesa-

pesan dakwah dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara disampaikan secara 

umum di mimbar seperti di mesjid terkait tradisi mattamu bulung.  

  Sebagimana pernyataan informan, Kepala Desa Benteng Paremba yang 

bernama Muh Yusuf (45 Tahun), mengatakan bahwa:  
  

“ Langkah yang perlu digunakan untuk melestarikan tradisi mattammu bulung 
yaitu sala satunya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan 
cara disampaikan secara umum di mimbar seperti di mesjid terkait tradisi 
mattammu bulung..”29 

 
                                                           

27 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Cet. X; Bandung: di Ponegoro, 
2010), h. 136. 

28 M. Qurais Sihab, Al-Mishbāh  jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Vol.2, h. 485. 
29 Muh Yusuf (45 tahun) Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Lombo, 12 April 2022. 
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Dari hasil wawancara oleh Kepala Desa Benteng Paremba, menyampaikan 

secara umum di mimbar mesjid terkait tradisi mattammu bulung merupakan salah 

satu cara yang dapat digunakan dalam rangka melestarikan tradisi mattammu bulung. 

Kemudian informan bernama Muh Ilham (39 Tahun), selaku Petani Desa Benteng 

Paremba, memaparkan bahwa:  
  

“Wading too kapang pua imang raka, pua katte raka pappidatongang i di 
masigi apa battuanna apa massuna dijama tee mattammu bulung supaya 
wading pada najama to tau mattamu bulung jadi wadinggi bertahang te 
jama-jamang ka taeng salahna di jama ka battuanna dijama ka sukkuru i tau 
ka kimbua banggi to bobo ”30 

 

Wawancara yang dipaparkan Muh Ilham, dapat dipahami bahwa agar 

mattamu bulung dapat bertahan, menyampaikan secara umum di mimbar mesjid 

merupakan salah satu cara yang tepat dengan menjalin kerja sama dengan pak imam 

atau pegawai sara. Hal yang sama juga disampaikan oleh sala satu informan bernama 

Abdul Hamid (58 Tahun), selaku Toko Agama Desa Benteng Paremba:  
  

“Kami sebagai toko agama berusaha melestarikan mattamu bulung dengan 
cara menyampaikan makna dan maksud dilaksanakannya mattamu bulung dan 
waktu pelaksanaannya agar para masyarakat atau petani dapat ikut serta dalam 
pelaksanaan tradisi tersebut”31 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa salah satu 

strategi dakwah yang dapat ditempuh yaitu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat dengan cara disampaikan secara umum pada mimbar mesjid terkait tradisi 

mattamu bulung.  

                                                           
30 Muh Ilham (39 tahun) Petani di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 

2022. 
31 Abdul Hamid (58 tahun) Imam Mesjid di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Indoapping, 

12 April 2022. 
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2. Menjalin kerjasama dan memberikan pemahaman face to face mengenai 

makna dan tujuan tradisi kepada orang yang memiliki pengaruh besar di desa tersebut 

kerena orang seperti itulah yang lebih cepat didengarkan ketika menyampaikan 

sesuatu hal kepada masyarakat.  

  Sebagimana pernyataan informan, Kepala Desa Benteng Paremba yang 

bernama Muh Yusuf (45 Tahun), mengatakan bahwa:  
  

“ Terkadang masyarakat yang berada di pedesaan khususnya masyarakat 
Benteng Paremba memiliki sikap yang lebih mudah percaya dengan orang-
orang yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah masyarakat karena mereka 
menganggap segala hal yang mereka lakukan, ucapkan merupakan hal yang 
benar dan memang patut untuk dilaksanakan  .”32 

 

  Dari hasil wawancara oleh Muh Yusuf, bahwa ciri khas masyarakat Benteng 

Paremba yaitu mudah percaya dengan ucapan atau omongan orang yang memiliki 

pengaruh besar di dalam masyarakat. Kemudian informan bernama Syahril (28 

Tahun), selaku Petani dan Kepala Dusun Indoapping, memaparkan bahwa:  
  

“Orang yang berada di daerah pedesaan khususnya masyarakat Benteng 
Paremba memiliki sikap yang cenderung lebih mengikuti dan mudah 
terpengaruh dengan ucapan orang yang berpengaruh besar pada masyarakat 
seperti, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang memiliki keadaan 
ekonomi yang baik, dan orang yang ditertuakan di masyarakat seperti staf 
desa, bupati anggota DPR, Pua Illang, Pua Samma.”33 

 

Wawancara yang dipaparkan oleh Syahril, dapat dipahami bahwa alasan 

masyarakat mudah percaya dengan orang yang berpengaruh besar di dalam 

masyarakat, karena orang tersebut berpendidikan tinggi, memiliki keadaan ekonomi 

yang baik dan juga merupakan orang yang ditertuakan di masyarakat. Hal yang sama 

                                                           
32 Muh Yusuf (45 tahun) Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Lombo, 12 April 2022. 
33 Syahril (28 tahun) Petani dan Kepala Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 12 April 

2022. 
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juga dipaparkan oleh sala satu informan bernama Hadaria (45 Tahun), selaku Istri 

Petani Desa Benteng Paremba:  
  

“Biasanna ke tau di tee nang ke tau battoami, matanre sikolana, matanre 
pangkana, buda doina mane disanga toi tomatoa kampong magampang i 
napisadinggi ke deeng apa dikuanggi, jadi wading jaji ke bansana iya kedo 
kuanggi masyaraka tentang mattamu bulung yading jaji yate tradisi wadinggi 
dijama mattarru-tarru”

34 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa salah satu 

strategi dakwah yang dapat ditempuh yaitu menjalin kerja sama dan memberikan 

pemahaman face to face mengenai makna dan tujuan tradisi kepada orang yang 

memilki pengaruh besar di desa tersebut yang kemudian mereka akan menyampaikan 

kepada masyarakat lainnya.  

3. Disampaikan secara umum di suatu kegiatan yang diadakan di desa seperti 

ketika rapat pertanian ataupun ketika terdapat perkumpulan masyarakat.  

  Sebagimana pernyataan informan, Petani Desa Benteng Paremba yang 

bernama Muh Ilham (39 Tahun), mengatakan bahwa:  
  

“Marege tuu‟ ke deeng acara dikampong atau deeng raka tau masara, botting 
raka, maccera raka, tamang bola raka, mappatamma raka mane dio tio acara 
di kuanggi to masyaraka battuanna dijama, tujuanna dijama nasaba ke acara 
desa biasa sipulung tongang i to tau mesa kampong .”35 

  Dari hasil wawancara oleh Muh Ilham dapat dipahami bahwa ketika terdapat 

perkumpulan masyarakat merupakan salah satu waktu yang tepat disampaikannya apa 

itu mattammu bulung, karena biasanya pada acara tersebut dihadiri oleh satu desa 

                                                           
34 Hadaria (45 tahun) Istri Petani  di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 

2022. 
 

35 Muh Ilham (39 tahun) Petani Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 
2022. 
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karena sifat kekeluargaan, tidak enakan, dan saling menghargai satu sama lain masih 

terjaga. Kemudian informan bernama Syahril (28 Tahun), selaku Petani dan Kepala 

Dusun Indoapping, memaparkan bahwa:  
  

“Selain menjalin kerja sama dengan orang yang memilki pengaruh besar 
dalam masyarakat, sala satu cara yang juga dapat ditempuh yaitu mendatangi 
jika terdapat acara  atau kegiatan di desa. Karena kalau di kampung sering 
diadakan kegiatan jadi sala satu cara yang tepat jika pada kegiatan tersebut 
dipaparkan, dijelaskan apa itu mattamu bulung.”36 
 

Wawancara diatas menjadi alasan mengapa ketika terdapat kegiatan desa atau 

perkumpulan masayarakat sebagai tempat dipaparkannya maksud dan tujuan tradisi 

karena masyarakat tersebut memiliki kebiasaan sering mengadakan acara atau 

kegiatan serta mengundang banyak orang. Hal yang sama juga dipaparkan oleh sala 

satu informan bernama Hadaria (45 Tahun), selaku Istri Petani Desa Benteng 

Paremba:  
  

“kita tuu anang jarang tau lao lumamba-lumamba, sikumpulu-kumpulu. 
supaya wadinggi yate mattamu bulung dijama leleng i wadinggi kapang ke 
deeng tau masara di pappidatongang i apa tujuanna mangapa nadijamai te 
jamng-jamang, supaya wading i dijama to pale yato joo jama i to jamang-
jamang apa wadingmi na pahang apa tio mattamu bulung.”37 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa salah satu  

strategi dakwah yang dapat ditempuh yaitu disampaikan secara umum di suatu 

kegiatan yang ada di desa seperti ketika rapat pertanian ataupun ketika terdapat 

perkumpulan masyarakat. 

                                                           
36 Syahril (28 tahun) Petani dan Kepala Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 12 April 

2022. 
37 Hadaria (45 tahun) Istri Petani  di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 

2022. 
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4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan dan niat 

dilaksanaknnya tradisi mattammu bulung supaya mereka melaksanakan tradisi 

tersebut tidak sekedar ikut-ikutan.  

  Sebagimana pernyataan informan, Sekretaris Desa Benteng Paremba yang 

bernama Ahmad (47 Tahun), mengatakan bahwa:  
  

“Terkadang alasan petani mengapa tidak mengikuti mattammu bulung karena 
pada dasarnya, mereka tidak tahu apa itu mattammu bulung, apa tujuannya, 
apa niatnya sehingga mereka hanya menganggap bahwa tradisi tersebut hanya 
sekedar acara tahunan dan peninggalan nene moyang .”38 
 

  Dari hasil wawancara oleh Ahmad, dapat dipahami alasan petani tidak ikut 

serta melaksanakan tradisi tersebut hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan niat dan 

tujuan dilaksanaknnya tradisi. Kemudian informan bernama Abdul Hamid (58 

Tahun), selaku Toko Agama Desa Benteng Paremba, memaparkan bahwa:  
  

“Tradisi mattamu bulung ini merupakan tradisi yang patut dilestarikan dengan 
cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan dilaksanaknnya 
tradisi tersebut supaya masyarakat tidak sekedar ikut-ikutan, karena tradisi 
tersebut dapat mempererat silaturahim para petani agar kembali terjadi 
kekompakan.”39 

 

Wawancara yang dipaparkan oleh Abdul Hamid dapat dipahami bahwa 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan dilaksanakannya tradisi  

merupakan salah satu cara yang tepat yang dapat ditempuh, agar para masyarakat 

tidak menyimpulkan dan memikirkan hal-hal yang aneh mengenai tradisi karena tidak 

                                                           
38 Ahmad (47 tahun) Sekretaris Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 

2022. 
39 Syahril (28 tahun) Petani dan Kepala Dusun Indoapping, Wawancara, Indoapping, 12 April 

2022. 
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mengetahui maksud dilaksanakannya. Hal yang sama juga dipaparkan oleh sala satu 

informan bernama Hadaria (45 Tahun), selaku Istri Petani Desa Benteng Paremba:  
  

“Marege toi tuu anang ke dipapahanggi to masyaraka apa nia sola tujuanna 
di jama to mattamu bulung, nasaba kepada na isseng mi nia sola tujuanna 
wading jaji lanajama manangmi to tau punna galung ka pada nausseng mi ke 
anu macege baang pale yato dijama.”40 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

dakwah yang ditempuh masuk ke dalam bagian dari strategi dakwah kultural, karena 

kegiatan dakwahnya memerhatikan potensi dan kecenderungan masyarakat sebagai 

makhluk berbudaya, guna menghasilkan budaya yang islami, yakni berbudaya dan 

berperadaban yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran 

islam, serta melepaskan diri dari budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, tahayyul, 

dan bid‟ah. Dengan menggunakan stategi dakwah kultural secara bil-hikmah yaitu 

berdakwah dengan memahami secara mendalam segala persoalan yang berhubungan 

dengan sasaran dakwah, atau berdakwah dengan memerhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitik beratkan kemampuan mereka. Dengan harapan 

muatan-muatan atau pesan-pesan dakwah seperti doa, syukur, silaturahmi dan gotong 

royong dapat tetap bertahan dan dilestarikan. 

Adapun respon masyarakat terhadap penerapan strategi dakwah dalam 

melestarikan pesan-pesan dakwah pada tradisi mattammu bulung di desa benteng 

paremba kecamatan lembang kabupaten pinrang: 

a. Menurut informan bernama Muh Yusuf (45 tahun), beliau selaku Kepala Desa 

Benteng Paremba, mengatakan bahwa: 
  

                                                           
40 Hadaria (45 tahun) Istri Petani  di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Batulosso, 12 April 

2022. 
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“Saya selaku kepala desa juga mengikuti dan mendukung tradisi mattammu 
bulung dan tradisi tersebut perlu dilestarikan karena dengan tradisi tersebut 
silaturahmi dan kekompakan para petani akan tetap terjalin serta terjaga.”41 

 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Desa Benteng Paremba atas nama 

Muh Yusuf, beliau mendukung acara tradisi mattammu bulung dan menurut beliau 

dengan adanya tradisi tersebut kekompakan para petani akan tetap terjaga. 

b. Menurut informan bernama Abdul Hamid (58 tahun), beliau selaku Toko Agama 

Desa Benteng Paremba, mengatakan bahwa:  
   

“Tradisi mattammu bulung baik dilestarikan karena merupakan peninggalan 
nenek moyang terdahulu dan tidak mengandung kemusyrikan karena 
dilaksanakan sebagai bentuk kesyukuran akan nikmat yang diberikan berupa 
tanaman padi akan segera berbuah serta tidak ada unsur paksaan didalammya, 
bagi masyarakat yang memiliki rejeki cukup dan mau melaksanakannya 
silahkan dilaksanakan akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk 
melaksanakan maka jangan dipaksakan.”42 

 

  Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sala satu alasan mengapa 

mattammu bulung patut dilestarikan karena selain tidak mengandung unsur 

kemusyrikan juga dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan. 

c. Menurut informan bernama Ahmad (47 tahun), beliau selaku Sekretaris Desa 

Benteng Paremba, mengatakan bahwa:  
   

“Tradisi mattammu bulung merupakan tradisi yang terdapat di Benteng 
Paremba yang sudah turun temurun dan dilaksankan dua kali dalam setahun 
yaitu pada bulan maret dan september dan kami dari pihak pemerintah 
setempat mendukung dilaksanakannya tradisi selama tradisi tersebut tidak 
menyalahi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dan kami dari 
pemerintah bersedia memenuhi panggilan dari penyelenggara. Tradisi 

                                                           
41 Muh Yusuf (45 tahun) Kepala Desa Benteng Paremba, Wawancara, Lombo, 12 April 2022. 
42 Abdul Hamid (58 tahun) Imam Mesjid di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Indoapping, 

12 April 2022. 
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mattammu bulung ini merupakan tradisi yang patut dilestarikan dengan 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tujuan dilaksanakannya tradisi 
tersebut supaya masyarakat tidak sekedar ikut-ikutan serta memahami makna 
dan tujuan dilaksanakannya tradisi.”43 

 
 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan pihak yang telah siap 

mendukung pelaksanaan tradisi tersebut, salah satunya yaitu para pemerintah 

setempat sebab dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan dan norma yang 

berlaku di desa dan juga termasuk kegiatan yang berniali positif bagi masyarakat 

yang melaksanakannya. 

d. Menurut informan bernama Muh Ilham (39 tahun), beliau selaku petani Desa 

Benteng Paremba, mengatakan bahwa: 
  

“Tradisi tersebut patut dilestarikan karena tradisi mattammu bulung 
merupakan tradisi warisan dari nenek moyang terdahulu sebagai suatu bentuk 
kesyukuran selain itu didalam proses pelaksanaan para petani dapat 
memberikan saran satu sama lain kepada petani lainnya mengenai masalah 
yang dihadapi selama pertanian sehingga rasa persaudaraan para petani akan 
tetap terjaga untuk itu mattammu bulung ini harus tetap dijaga serta 
dilestarikan karena terdapat nilai poitif di dalamnya.”44 

 
 

Inilah mengapa tradisi mattammu bulung perlu dilestarikan karena tanpa 

adanya dukungan dari pemerintahan desa maupun masyarakat setempat dan tindakan 

ingin melestarikan tradisi tersebut bisa jadi lambat laung tradisi tersebut bisa punah 

dan hilang. 

 

 
                                                           

43 Ahmad (47 tahun) Sekretaris Desa dan Petani di Desa Benteng Paremba, Wawancara, 
Lombo, 5 April 2022. 

44 Muh Jafar (39 tahun) Petani di Desa Benteng Paremba, Wawancara, Lombo, 5 April 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian lapangan mengenai Strategi Dakwah 

dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah pada Tradisi Mattammu Bulung di Desa 

Benteng paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tradisi mattammu bulung  dilaksanakan untuk menyambut dan merayakan 

tanaman padi yang telah siap untuk mengeluarkan buah padinya dengan 

tujuan sebagai bentuk kesyukuran petani terhadap apa yang telah diberikan 

Allah swt, karena padi akan segerah berbuah dan untuk berdoa meminta 

kepada Allah swt, agar tanaman padi mereka tidak diganggu oleh hama dan 

dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah dan dalam pelaksanannya 

tidak terdapat unsur paksaan didalamnya. Pesan dakwah yang terkandung 

dalam tradisi mattammu bulung yaitu: rasa syukur, silaturahmi, doa, dan 

gotong royong .   

2. Strategi dakwah atau langkah-langkah dakwah yang ditempuh untuk 

melestarikan pesan-pesan dakwah pada tradisi mattammu bulung yaitu: 1) 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara disampaikan secara 

umum di mimbar seperti di Masjid terkait tradisi mattammu bulung. 2) 

Menjalin kerjasama dan memberikan pemahaman face to face mengenai 

makna dan tujuan tradisi tersebut kepada orang yang memiliki pengaruh besar 

di desa tersebut karena orang seperti itulah yang lebih cepat didengarkan 
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ketika menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat. 3) Disampaikan secara 

umum di suatu kegiatan yang di adakan di desa seperti ketika rapat pertanian 

ataupun ketika terdapat perkumpulan masyarakat. 4) Memberikan pemahaman 

kepada masyarakat terkait tujuan dan niat dilaksanakannya tradisi mattammu 

bulung supaya mereka melaksanakan tradisi tersebut tidak sekedar ikut-

ikutan. 

 

B.  Implikasi Penelitian 

1. Islam telah mengajarkan dan memberitahukan kita jika ingin terhindar dari 

segala sesuatu yang  berbau kemusyrikan maka perbaiki niat sebab segala 

sesuatu yang terjadi dari apa yang kita kerjakan semuanya tergantung pada 

niat. Oleh sebab itu jika ingin melaksanakan tradisi mattammu bulung 

laksanakan dengan memperbaiki niat terlebih dahulu serta memahami tujuan 

dan maksud dilaksanakannya tradisi tersebut supaya tidak hanya sekedar ikut-

ikutan. 

2. Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang 

telah menjadi kebiasaan turun-temurun pada masyarakat. Agama Islam dan 

Tradisi harus sejalan, sebab di dalam Agama Islam terdapat petunjuk dari 

Allah SWT yang menjadi acuan hidup yang dapat diinterpretasikan pada nilai-

nilai tradisi yang berlaku di masyarakat.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

A. Apa pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam tradisi Mattammu Bulung di 

Desa Betteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang 

1. Apa Do‟a yang dipanjatkan  pada saat pelaksanaan tradisi Mattammu 

Bulung di Desa Betteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana presepsi bapak/ibu tentang tradisi Matammu Bulung di Desa 

Betteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

3. Mengapa bapak/ibu melaksanakan tradisi mattammu bulung? 

4. Apakah waktu pelaksanaan mattammu bulung ditentukan? 

5. Apakah ada pesan-pesan atau nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam 

tradisi Mattammu Bulung di Desa Betteng Paremba Kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang? 

6. Menurut bapak/ibu tradisi Mattammu Bulung bertentangan dengan ajaran 

islam atau tidak? 

7. Apa makna dari pelaksanaan tradisi Mattammu Bulung di Desa Betteng 

Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang menurut bapak/ibu? 

 

B. Bagaimana Strategi Dakwah dalam Melestarikan Pesan-pesan Dakwah Pada 

Tradisi Mattammu Bulung Desa Betteng Paremba Kecematan Lembang 

Kabupaten Pinrang 

1. Apa yang dimaksud dengan Mattammu Bulung? 

2. Bagaimana gambaran umum proses pelaksanaan Tradisi Mattammu Bulung di Desa 

Betteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 
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3. Bagaimana sejarah tradisi Mattammu Bulung di Desa Betteng Paremba 

Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

4. Bagaimana partisipasi masyarakat Betteng Paremba Dalam Tradisi 

Mattammu Bulung di Desa Betteng Paremba Kecematan Lembang 

Kabupaten Pinrang? 

5. Apakah ada hambatan atau kendala dalam proses tradisi Mattammu bulung 

di Desa Betteng Paremba Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang? 

6. Apakah tradisi ini didukung oleh masyarakat setempat? 

7. Apakah tradisi ini di wajibkan bagi para petani untuk ikut serta dalam 

kegiatan ini?  

8. Apakah tradisi mattammu bulung patut dilestarikan? 
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DAFTAR INFORMAN 

 

 

  

No Nama Umur Pekerjaan 

1 Muh Yusuf 45 Kepala Desa Benteng Paremba 

2 Ahmad 47 Sekretaris Desa Benteng Paremba 

3 Syahril 28 Kepala Dusun Indoapping dan Petani 

4 Abdul Hamid 58 Imam Mesjid Benteng Paremba 

5 Tikkan 61 Toko Adat Benteng Paremba 

6 Muh Ilham 39 Petani  

7 Hadaria 41 Istri Petani 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mabbaca/berdoa bersama pada tradisi Mattammu Bulung 

Gambar 2. Mabbaca/berdoa bersama pada tradisi Mattammu Bulung 
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Gambar 3. Syukuran dan makan bersama 

Gambar 4. Syukuran dan makan bersama 



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses masak secara bersama-sama yang dilakukan oleh istri petani 

Gambar 6. Proses masak secara bersama-sama yang dilakukan oleh istri petani 
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Gambar 7. Proses pembuatan ketupat yang dilakukan secara gotong royong 

Gambar 8. Peyusunan bahan makanan yang telah di olah bersama-sama 
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Gambar 9. Bola-bolola galung (rumah-rumahan sawah) yang dijadikan tempat 
pelaksanaan tradisi Mattamm Bulung 

Gambar 10. Padi yang akan mengeluarkan buah padinya 
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Gambar 11.  Wawancara dengan Kepala Desa Benteng Paremba Bapak Muh. 
Yusuf  

Gambar 12. Wawancara dengan Sekretaris Desa Benteng Paremba Sekaligus 
Petani Desa Benteng Paremba Bapak Ahmad 
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Gambar 13. Wawancara dengan Imam Mesjid Desa Benteng Paremba Bapak 
Abdul Hamid 

Gambar 14. Wawancara dengan Ketua Adat Desa Benteng Paremba Bapak 
Tikkan 
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Gambar 15. Wawancara dengan Kepala Dusun Indoapping Sekaligus Petani Desa 
Benteng Paremba Bapak Syahril 

Gambar 16. Wawancara dengan Petani Desa Benteng Paremba Bapak Muh Ilham  
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Gambar 17. Wawancara dengan Istri Petani Desa Benteng Paremba Ibu Hadaria 
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