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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
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 Ṡa ṡ es (dengan titik tersebut) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik tersebut) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض



 
 

x 
 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (tersebut)` ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki 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
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 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 
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Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ... 

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -

 fa`ala  فَ عَلَ  -

 suila  سُئِّلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 
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 Fathah dan alif atau اَ...ىَ... 

ya 

Ā a dan garis tersebut 

 ..  Kasrah dan ya Ī i dan garis tersebut ى.ِّ

 Dammah dan wau Ū u dan garis tersebut وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِّيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 
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طْفَالِّ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِّيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِّر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
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 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لَ  - لُ الَْْ  al-jalālu 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِّنَّ  -

 

H. Penelitian Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 
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maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِّنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازِّقِّيَْْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِّسْمِّ اللهِّ مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الِْمَْدُ للهِّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَْْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

يْمِّ  -  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِّ الرَّحِّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 
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يْم   -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِّ

عًالُ لِلِّ ِّ ا - مُوْرُ جَِّي ْ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Ikhwan Idris 

NIM : 80100221157 

Judul  : Strategi Dakwah dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa  

  Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar 

 

 Pokok Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi 

dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat desa rumpa kecamatan mapilli 

kabupaten polewali mandar? Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait “Strategi dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa 

Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar”. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana langkah-langkah dakwah 

dalam pembinaan keagamaan  pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar. (2) Bagaimana peluang dan tantangan dakwah 

dalam pembinaan keagamaan masyarakat desa rumapa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dakwah. 

Sumber data yaitu dai, penyuluh, ketua majelistaklim, imam masjid, kepala rumah 

tangga dan ibu rumah tangga. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

pedoman observasi, pedoman wawancara, buku catatan, pulpen, camera, alat 

perekam. Teknik analisis data mencakup tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data melalui uji trianggulasi, 

observasi secara tekun, dan mengadakan pengecekan secara teliti. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dakwah dalam pembinaan 

keagamaan masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali 

Mandar yaitu: Pertama, langkah-langkah pembinaan keagamaan pada masyarakat 

Desa Rumpa, yakni memakmurkan masjid yaitu dengan merenovasi masjid, 

mengisi dengan kegiatan pembinaan keagamaan seperti majelis taklim, majelis 

ziqir, khutbah jumat. Kemudian pembinaan keagamaan sejak dini, dan 

menyekolahkan anak di sekolah Islam. Kedua, Peluang dan tantangan dakwah 

dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar yaitu: (1) Peluang dakwah, yakni  melalui Majelis 

Taklim, melalui Majelis Ziqir, Remaja Masjid, Pengajian Tilawah, semua 

masyarakat Desa Rumpa beragama Islam, tersedianya fasilitas ibadah, dan 

terdapat beberapa masyarakat memiliki latar belakan pendidikan Islam. (2) 

tantangan dakwah, yakni kurangnya dai, kesibukan bekerja masyarakat, 

kurangnya kesadaran beragama masyarakat, dan praktek animisme. 

Implementasi penelitian yaitu: (1) Demi tercapainya pembinaan 

keagamaan yang meluas dan menyeluruh pada masyarakat Desa Rumpa, 

pemerintah dan masyarakat diharapkan membangun kerjasama untuk 

membicarakan program-program yang dapat mendorong terwujudnya kesadaran 

beragama masyarakat, dan merencanakan program yang dapat mendukung 

terwujudnya tujuan dakwah pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar. (2) Untuk mengatasi kurangnya dai pada masyarakat 
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Desa Rumpa, pemerintah perlu membangun kerja sama untuk merencanakan dan 

menjalankan program-program yang mendukung hadirnya generasi dai baru di 

masyarakat Desa Rumpa, yaitu pertama, dengan membentuk kegiatan pembinaan, 

pengajaran dan perekrutan yang  dikhususkan kepada anak-anak, remaja dan 

pemuda sebagai pembentukan generasi dakwah masa depan. Kedua, 

menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam agar tercipta genersi yang 

kompeten dalam melaksanakan dakwah di Desa Rumpa. 

Kata Kuni: Strategi Dakwah dalam pembinaan keagamaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong 

pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. 1  Kegiatan 

penyebaran dakwah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. 

Bahkan dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yakni melaksanakan 

amar maruf dan nahi munkar merupakan dalil baku dalam agama Islam. 

Agama Islam mewajibkan kepada semua penganutnya agar menjalankan 

agama dengan sebenar-benarnya berdasarkan petunjuk Alquran dan Hadis, 

sebagaimana dalam Alquran surah Al-Imran ayat 104 dikatakan “Hendaklah ada 

di antar kamu segolongan orang yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh 

(berbuat) yang makruf dan mencega dari yang mungkar”, Allah menekankan 

kewajiban keberadaan segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, 

mengajak kepada ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang 

mendapat derajat yang tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang 

yang akan meraih surga.2 Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada ummat 

muslim bahwa, pada suatu wilayah dalam lingkup luas ataupun kecil seperti pada 

perkotaan atau pedesaan, terlebih lagi pada daerah terpencil, hendaknya terdapat 

beberapa orang atau sekelompok orang di antaranya menjadi pendakwah yang 

dapat mengingatkan, menerangkan terkai pemahaman keagamaan kepada 

masyarakat lain, agar tercipta masyarakat yang rukun damai serta selamat dunia 

dan akhirat. 

 
1 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 76. 
2  Imad Zuhair Hafidz , “Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-

Qur'an”, Tafsir Wab. https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html (24 februari 2024). 
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Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Oleh karenanya  sesama 

manusia harus saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah dari kemunkaran. Sudah menjadi tugas  sebagai umat Islam untuk 

menyampaikan ajaran Islam yaitu menjalankan fungsi dakwah. 

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kalaulah tidak semua anggota 

masyarakat dapat melaksankan fungsi dakwah, maka hendaklah ada di antara 

kamu wahai orang-orang yang beriman segolongan umat, yakni kelompok yang 

pandangan mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasehat nya yang 

mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada 

kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang 

makruf , yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh 

masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah 

dan mencegah mereka dari yang munkar; yakni yang dinilai buruk lagi diingkari 

oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang 

sungguh tinggi lagi jauh dari kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, 

mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.3 

Dakwah merupakan unsur penting dalam dinamika kehidupan, karena 

dakwah berfungsi sebagai pemandu moral perjalanan hidup umat manusia. Di 

tengah arus informasi dewasa ini yang semakin deras dengan segala implikasinya, 

dakwah diharapkan berfungsi sebagai pengimbang, penyaring, dan pengarah. 4 

Pengimbang berarti dakwah harus mampu memberikan keseimbangan antara 

kemajuan teknologi dengan kehidupan rohaniah. Dakwah sebagai penyaring 

berarti dakwah diharapkan memberikan pilihan-pilihan nilai yang lebih 

manusiawi dan Islami dalam arus perubahan yang terjadi akibat penemuan dan 

 
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah , Vol. 2 Pesan dan keserasian Alquran , (Jakarta : 

LenteraHati, 2002), h.17. 
4 Marwah Daud Ibrahim, Teknologi Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban 

dengan Visi Islam, (Bandung : Mizan, 1994), h. 191. 
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penerapan berbagai teknologi modern. Dakwah sebagai pengarah berarti berfungsi 

untuk memberikan bimbingan dalam memahami makna hidup yang 

sesungguhnya. Ketiga fungsi ini sangat relevan untuk diterapkan di era informasi 

dan globalisasi dewasa ini.5 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau 

menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik 

yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial 

kemasyarakatnya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Sedangkan 

tujuan dakwah secara khusus merupakan perumusan tujuan umum sebagai 

perincian daripada tujuan dakwah.6  

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik yang dipergunakan dalam 

aktivitas dakwah. 7  Pentingnya strategi dakwah adalah untuk mencapai tujuan, 

sedangkan pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. Fokus perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan 

kepada strategi dakwah, karena berhasil tidaknya kegiatan dakwah secara efektif 

banyak ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri.  

Strategi dakwah diterapkan dan ditujukan kepada objek dakwah yaitu 

kepada masyarakat namun yang menjadi tugas penting para dai adalah menyebar 

ratakan dakwah Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat 

perkotan sampai ke masyarakat pedesaan. Namun nyatanya masih terdapat 

wilayah yang kurang sentuhan pembinaan keagamaan Islami terutama pada 

masyarakat pedesaan, seperti di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten 

 
5 Usman Jasad, Dakwah & Komunikasi Transformatif: Mencari Titik Temu Dakwah dan 

Realita Sosial Ummat, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 54. 
6 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Bandung:Kencana ,2009), h. 78. 
7 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 

32-33. 
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Polewali Mandar. Kurangnya pembinaan keagamaan yang dikerenakan kurangnya 

tenaga dai. 

Strategi dakwah yang seharusnya di terapkan pada masyarakat terpencil di 

Desa Rumpa adalah strategi dakwah yang sesui dengan kondisi masyarakatnya, 

yaitu karena kurangnya pendidikan agama, maka perlu adanya himbauan berupa 

penyuluhan kepada masyarakat agar anaknya disekolahkan di sekolah Islam 

seperti pesantren agar terlahir kader-kader dai di masa depan, karena kurangnya 

pendakwah yang kompeten maka perlu di utusnya para dai ke pedesaan, dan juga 

dapat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tablik akbar, majelis taklim, 

khutbah jumat, safari ramadan, dan melalui sosialisasi di tenga-tenga masyarakat. 

Istansi yang menerapkan strategi dakwah dalam pembinaan keagamaan 

masyarakat agar tercapai masyarakat yang dapat memahami Islam secara baik dan 

benar adalah Kantor Urusan Agama. Formatur yang bertugas memberikan dakwah 

Islam kepada masyarakat Islam disebut Penyuluh, Penyuluh inilah yang 

menjalankan fungsi dakwah, menjadi dai, bersentuhan lansung memberi nasehat 

Islamiah kepada masyarakat terpencil. 

Dakwah pada pedesaan merupakan kajian penting karena mereka 

cenderung kurang sentuhan pemahaman keagamaan, yang disebabkan berbagai 

faktor. Karakteristik sasaran dakwah (mad‟u) di pedesaan memiliki kekhususan. 

Pendidikan yang rendah, kurang pemahaman keagamaan, sehingga kurang 

semangat beragama. Realitas menunjukan bahwa mad‟u daerah terpencil 

umumnya memilki tingkat interaksi dan kepedulian yang tinggi namun rata-rata 

mereka menyukai kegiatan dakwah bil al lisan dan dan bil al hal, serta relatif lebih 

mudah terpengaruh, karenanya berbagai aktifitas dakwah pada daerah terpencil 

cenderung mewarnai kehidupan mereka. 
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Hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada salah satu pedesaan, 

melihat masyarakat-nya masih sangat kurang bimbingan keagamaan, ditambah 

mayoritas masyarakatnya memiliki standar ekonomi yang rendah sehingga 

mereka hanya disibuk mementingkan dunia-nya , kurangnya semangat beragama, 

minimnya tenaga dai, serta jarak yang jauh dari perkotaan. Maka dari itu perlunya 

ada penelitian terkain bagaimana strategi dakwahnya. 

Olehnya itu, dalam pembahasan dan penelitian Tesis ini, peneliti akan 

berusaha mengangkat sebuah judul “Strategi Dakwah dalam Pembinaan 

Keagamaan Masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali 

Mandar”. Pemilihan judul ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami 

bagaimana strategi dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat daerah 

terpencil di Desa Rumpa Kecamatan Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali 

Mandar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini akan berfokuskan pada langkah-langkah dakwah, peluang 

dakwah dan tantangan dakwah dalam pembinaan keagamaan  pada masyarakat 

Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang ditulis, sehingga dapat 

dideskripsikan bahwa: 

a. Langkah-langkah dakwah  

Langkah-langkah dakwah yang dimaksudkan adalah langkah strategis 

yang ditempuh oleh para pelaku dakwah dalam melakukan pembinaan keagamaan 

pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Peluangan Dakwah 
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Peluang dakwah yang di maksudkan adalah hal-hal yang yang telah ada 

dan kemudian dapat di kembangkan sebagai penunjang keberhasilan suatu 

pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa. 

c. Tantangan Dakwah 

Tantangan dakwah yang dimaksudkan adalah problem-problem dalam 

masyarakat Desa Rumpa, yang menggugah tekad para pelaku dakwah untuk 

meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau kesulitan dalam dakwah, yang 

menjadi rangsangan untuk berdakwah lebih giat lagi. 

C. Rumusan Masalah 

1. Pokok Masalah 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dakwah 

dalam pembinaan keagamaan masyarakat desa rumpa kecamatan mapilli 

kabupaten polewali mandar? 

2. Sub Masalah 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dirumuskan dua sub masalah  

sebagai berikut: 

a. Bagaimana langkah-langkah dakwah dalam pembinaan keagamaan  pada 

masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar? 

b. Bagaimana peluang dan tantangan dakwah dalam pembinaan keagamaan 

masyarakat Desa Rumapa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar? 

D.  Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang berkaitan 

dengan judul proposal ini, dan dengan tahap pengumpulan data yang bertujuan 

untuk meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dipilih serta untuk 

membantu peneliti dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data 

dikaji lebih jelas. 
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1. Kajian Pustaka 

a. Buku “Strategi Dakwah Lembaga Keagamaan Islam” peneliti Samsudin dan 

Deni Febrini mebahas perspektif tentang lembaga social, visi, misi dan 

strategi lembaga social seperti Majelis Ulama Indonesia sampai Kantor 

Urusan Agama. 

b. Buku ”Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi” Mengenai proses dakwah, 

oleh H. M. Arifin dalam pembahasannya lebih banyak melihat dari aspek 

psikologi, terhadap kondisi mad’u yang dihadapi komponen-komponen dalam 

ilmu dakwah harus bisa selaras dengan kondisi psikologis mad’u, dengan 

mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat semua telah 

terjawab sempurna dalam alquran sehingga sebagai pelaku dakwah harus 

dapat eksis dalam memberikan ajaran kepada sasaran dakwah 8 . Buku ini 

membahas masalah psikologi dakwah yang berkaitan dengan kondisi ke 

ummatan yang bergerak pada keadaan psikologis mad’u ketika mendapatkan 

materi dakwah bermanfaat sebagai salah satu penunjang kesuksesan dalam 

berdakwah 

c. Buku ”Ilmu Dakwah dan Metode Dakwah edisi revisi” Moh. Ali Azis yang 

mengungkapkan tentang Ilmu Dakwah, seluk beluknya yang dikupas secara 

holistik dan mendalam yang kajiannya menyangkut perkembangan Ilmu 

Dakwah sebab dakwah menjadi sendi yang paling vital dalam peyebarluasan 

Islam dan implementasi riil keilmuan dakwah di lapangan kehidupan nyata, 

namun yang menjadi sorotan utama adalah perubahan pada perilaku 

masyarakat dan interaksi umat beragama di Indonesia9. Buku ini memberikan 

 
8.M Arifin, Psikologi Dakwah; Suatu Pengantar Studi, (Jogjakarta: Rosda Karya, 2010), 

h. 56.  
9.Moh Ali Azis, Dakwah dan Pemberdayaan masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, 

(Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 23.  
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manfaat bagi peniliti sebagai bahan rujukan dalam menjelaskan masalah 

dakwah dan metode dakwah. 

2. Penelitian Terdahulu 

Memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan, penelitian melakukan 

tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

a. Penelitian yang telah dilakukan oleh: Awaluddin Magister Prodi Dirasah 

Islamiyah UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2021 dengan judul 

“Problematika dakwah pada masyarakat lingkungan sarabakang kelurahan 

sulewatang Kecamatan Mapilli polewali mandar”10tesis ini membahas tentang 

bagaimana problematika dakwah pada masyarakat lingkungan sarabakang 

kelurahan sulewatang  Kabupaten Polewali Mandar, hasil dari penelitian ini 

menunjukkan problematika dakwah bersumber dari dua aspek yaitu sumber dai 

yakni tenaga dai kurang memadahi, karakteristik dai masi diragukan, serta 

keilmuan dai yang masi kurang mencukupi yang meliputi penguasaan materi 

serta metode dakwah, dan sumber mad,u yaitu kurangnya pendidikan 

agama,ekonomi, dan masyarakat plural. Dengan mencermati hasil peneliti 

tersebut, dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam hal problematika 

dakwah pada masyarakat, yaitu kesamaan berangkat dari sebuah masalah yang 

ada pada masyarakat. Perbedaan yang terletak pada fokus penelitian dan objek 

penelitian. 

b. Penelitian yang telah dilakukan oleh:  Samsurijal,  UIN Alauddin Makassar, 

pada tahun 2018 dengan judul “Pembinaan Keagamaan Peserta Didik Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidayyah As’adiyah Banua Baru 

 
10Awaluddin, Problematika dakwah pada masyarakat lingkungan sarabakang kelurahan 

sulewatang kecamatan polewali mandar, Tesis (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar: 

2021). 



9 
 

 
 

Kecamatan Mapilli Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” 11  Hasil dari 

tesis ini menunjukkan bahwa pembinaan keagmaan  diterapkan pada 

pembinaan keagamaan melalui ekstrakurikuler adalah mengintegrasikan nilai-

nilai pendidikan Islam kedalam setiap kegiatan pramuka, salat dhuha, tahfuzul 

Alquran, dan ceramah.  Mencermati hasil peneliti tersebut, dalam penelitian ini 

memiliki persamaan dalam segi pembinaan keagamaan, dan perbedaan yang 

terletak pada tempat penelitian, sabjek dan objek penelitian.  

c. Penelitian yang telah dilakukan oleh:  Ahmad Fajri, UIN Alauddin Makassar 

pada tahun 2022 dengan judul “Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja dalam 

Lingkungan Keluarga di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Mapilli Lembang 

Kabupaten Pinrang” 12  Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa orang tua 

melakukan pembinaan keagamaan dengan metode nasehat, teguran dan 

demonstrasi. Hal yang mendukung adalah hubungan keluarga yang harmonis, 

lingkungan yang kondusif, serta pengalam hidup orang tua. Dengan 

mencermati hasil peneliti tersebut, dalam penelitian ini memiliki persamaan 

dalam meneliti pembinaan keagamaan dalam ruang lingkup masyarakat, dan 

perbedaan yang terletak pada strategi yang diterapkan, sabjek dan objek 

penelitian. 

d. Penelitian yang telah dilakukan oleh: Ahmad Zakariya, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang 2021 dengan judul “Strategi Pembinaan Agama Islam dalam 

Merubah Prilaku Keagmaan pada Santri Lansia di Pondok Pesantren PPAI 

 
11Samsurijal, Pembinaan Keagamaan Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di 

Madrasah Ibtidayyah As’adiyah Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali 

Mandar, Tesis Polman :Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 

2018). 

12Ahmad Fajri, “Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja dalam Lingkungan Keluarga di 

Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, Tesis (Pinrang: UIN Alauddin 

Makassar, 2022). 
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Ketapang Kepajen Malang”13, Hasil dari tesis ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan strategi pembiasaan dalam sholat berjamaah, salat sunnah 

berjamaah, pengajian, dan berpuasa. Dengan mencermati hasil peneliti 

tersebut, dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam meneliti seputar 

pembinaan keagamaan Islam dan perbedaan yang terletak pada, sabjek 

penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan strategi dakwah yang 

diterapkan. 

Beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut, penelitian 

tersebut, terdapat perbedaan dan kesamaan, perbedaan terdapat pada lokasi objek 

yang diteliti, adapun kesamaan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya 

adalah membahs tentang faktor penyebab masalah dakwah. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Menganalisis upaya dakwah yang dilakukan dalam pembinaan 

keagamaan pada masyarakat Desa Rumapa Kecamatan Mapilli Kabupaten 

Polewali Mandar. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dakwah dalam 

pembinaan keagamaan pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan keilmuan dan 

pengetahuan. Khususnya yang berkaitan dengan strategi dakwah dalam 

pembinaan keagamaan pada masyarakat daerah tepencil. 

 
13  Ahmad Zakariya, “Strategi Pembinaan Agama Islam dalam Merubah Prilaku 

Keagmaan pada Santri Lansia di Pondok Pesantren PPAI Ketapang Kepajen Malang”Tesis 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021). 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya pada mahasiswa 

Dakwah dan Komunikasi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bermanfaat 

dalam pembinaan keagamaan pada masyarakat. 

2) Sebagai bahan masukan bagi peneliti pembaca dalam mencari metode 

pendekatan untuk memotivasi masyarakat untuk lebih meningkatkan 

pemahaman ajaran Islam pada masyarakat, dan hal ini juga dapat menjaga 

silaturahmi antar sesama khususnya bagi masyarakat Desa Rumpa 

Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Strategi Dakwah 

1. Strategi Dakwah dalam Alquran 

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik yang dipergunakan dalam 

aktivitas dakwah. 1  Strategi pendekatan dakwah, secara global dalam Alquran. 

Terdapat dalam firman Allah swt, QS. An-Nahl/16: 125. 

ْ هِّيَ   لَّتِِّ سَنَةِّ وَجَادِّلْْمُْ بِِّ لِِّْكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ الَِْ نَْ ضَلَّ  ادُعُْ اِّلٰى سَبِّيْلِّ ربَ ِّكَ بِِّ احَْسَنُُۗ اِّنَّ ربََّكَ هُوَ اعَْلَمُ بِِّ
لْمُهْتَدِّيْنَ  اعَْلَمُ  وَهُوَ  ٖ  عَنْ سَبِّيْلِّه    بِِّ

Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah. Dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 2 

Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut , jelas adaa tiga strategi 

yang dilakukan untuk melaksanakan dakwah, yaitu : 

a. al-Hikmah  

Dakwah al-hikmah adalah pendapat atau uraian yang benar dan memuat 

alasan-alasan atau detail-detail yang dapat menampakkan kebenaran dan 

menghilangkan keraguan. Konseptualisasi hikmah merupakan perpaduan antara 

ilmu dan amal yang melahirkan pola kebijakan dalam menyikapi orang lain 

dengan menghilangkan segala bentuk yang mengganggu.  

Pemaknaan kata himah menurut M. Husain adalah meletakkan kebenaran 

suatu perkaara sebagaimana pada tempatnya. Sedang sifat al-hikmah itu hadir dari 

 
1 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 

32-33. 
2 Kementerian agama, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 

2019), h. 399. 
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keterpaduan Al-Kibrah (pengetahuan), Almira’ (latihan) dan at-Tajribah 

(pengalaman). Jika ketiganya bersemayam dalam diri maka akan terbentuk jiwa 

yang bijaksana.3 

Menurut Ibnu Rusyid, dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan 

pendekatan subtansi yang mengarah pada falsafah dengan nasihat yang baik, 

retorika yang efektif dan populer. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dakwah dengan hikmah pada intinya merupakan penyeruan atau 

pengajakan dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, adil, penuh kesabaran dan 

ketabahan. hal ini dimaksudkan agar pelaku dakwah memperhatikan situasi 

dengan menggunakan pola relevan dan realistis sebagaimana tantangan dan 

kebutuhan. 

b. Maw’izahtil Hasanah  

Dakwah maw’izahtil hasanah adalah metode dialog-dialog atau pidato 

berupa nasehat-nasehat baik (ceramah) yang disampaikan oleh dai, dimana mad’u 

dakwah dapat memahami dan menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah 

sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Konsep maw’izat sering diartikan 

sebagai tutur-kata yang baik dan nasihat yang baik, sehingga dakwah yang 

ditempuh dengan menggunakan metode maw’izat al-hasanah orientasinya lebih 

pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang mendasak dengan demikian 

dakwah almau’izat al-hasanah jauh dari sikap egois, emosional atau apologi cara 

dakwah ini lebih spesifik ditujukan kepada kelompok mad’u yang kurang mampu 

menganalisa maksud materi. 

c. Mujaddalah bil latii hiya ahsan  

Dakwah mujadalah adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah 

lembut dan halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah, sehingga dapat 

 
3 Muhammad Husain Fatahullah, Metodologi Dakwah dalam Alquran (Jakarta: Lentera, 

1997), h. 39. 
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membendung hal-hal yang negative dari objek dakwah konsep tersebut 

merupakan kerangka upaya kreatif dan adaptif dari perilaku dakwah dalam 

menjalankan misi dakwahnya. Antara moral etik keagamaan dan etik sosial-

historis yang berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam arti bingkai keagamaan 

tidak dapat begitu saja terlepas dari doktrin tradisi dan kebiasaan masyarakat 

dalam pola pelaksanaanya. 

Metode inilah yang di isyaratkan oleh Allah swt dalam QS. Al-Nahl ayat 

125, akan tantangan zaman yang kelak dihadapi oleh para pelaku dakwah, dimana 

bukan hanya dengan orang kafir atau orang yang tidak mau mendengarkan seruan 

ajaran Islam sebagai bentuk ketidak pahaman dan reaksioner dari mad’u, namun 

tantangan ini terkadang dari sesama pelaku dakwah, sehingga Alquran mengajak 

kepada umat manusia terutama pelaku dakwah untuk selalu berdiskusi dengan 

baik dalam memecahkan masalah.  

Wajar kiranya jika manusia menginginkan kemenangan dalam pertujukan 

demi mempertahankan kebesaran dan kehormatan, lebih lagi ketika sampai pada 

kebenaran. Terkadang metode tersebut dalam Alquran disyaratkan sebagai 

perintah berjihad demi agama Allah, karena misi dakwah bukan karena beban 

namun merupakan kewajiban yang harus terwujudkan. 4  Dengan strategi ini 

diharapkan daiI dan mad’u dapat memecahkan segala masalah yang terjadi 

dengan baik. 

Penentuan strategi dakwah juga bisa berdasar pada surah Al-Baqarah ayat 

129, Ali Imran ayat 164, dan Al-Jumu’ah ayat 2. Ketiga ayat ini memiliki pesan 

yang sama yaitu tentang tugas para Rasul sekaligus bisa dipahami sebagai strateg 

dakwah. Ayat tersebut mengisyaratkan tiga strategid akwah yaitu strategi tilawah 

 
4  Muhammad Ali Hasyim, Kepribadian dan Dakwah Rasulullah dalam Kesaksian 

Alquran (Yogyakarta: Mutiara Pustaka, 2004), h. 75. 



15 
 

 
 

(membacakan ayat-ayat Allah swt), strategi takziyah (menyucikan jiwa) dan 

strategi ta’lim (mengajarkan Alquran dan al-hikmah),5 antara lain: 

a. Strategi Tilawah  

Strategi tilawah adalah strategi dimana mitra dakwah diminta 

mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah membaca sendiri pesan 

yang ditulis oleh pendakwah. Demikian ini merupakan transfer pesan dakwah 

dengan lisan dan tulisan.6  Hal tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 129 

لُوْا عَليَْهِّمْ اىيىتِّكَ وَيُ عَل ِّمُهُمُ الْكِّتىبَ وَالِِّْكْمَةَ وَيُ زكَ ِّ  هُمْ يَ ت ْ يْهِّمْ ُۗ اِّنَّكَ انَْتَ الْعَزِّيْ زُ  ربَ َّناَ وَابْ عَثْ فِّيْهِّمْ رَسُوْلًً م ِّن ْ
كِّيْمُ    ࣖالَِْ

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan 

mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab 

suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. 

Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.7 

Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra 

al-Damasyqi menuliskan dalam kitabnya, Tafsir Ibnu Katsir bahwa, Allah swt. 

memberitakan tentang kesempurnaan doa Nabi Ibrahim buat penduduk Tanah 

Suci, yaitu dia memohon kepada Allah semoga Allah mengutus untuk mereka 

seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dengan kata lain, dari keturunan 

Ibrahim sendiri. Ternyata doa yang mustajab ini bertepatan dengan takdir Allah 

yang terdahulu yang telah menentukan Nabi Muhammad saw. sebagai seorang 

rasul untuk bangsa yang ummi dari kalangan mereka sendiri, juga untuk semua 

bangsa Ajam lainnya dari kalangan manusia dan jin.8 

 
5 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2004), h. 355-356. 
6 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints.walisongo.ac 

.id/id/eprint/3484/3/091211008_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 17 februari, 2024. 
7 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya,  h. 3. 
8  https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-129 , diakses pada tanggal 17 

februari 2024. 
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Hikmah adalah sunnah, pemahaman yang mendalam atas ajaran agama, 

kebenaran, pembicaraan yang akurat, rasa takut kepada Allah swt. kenabian, 

risalah, akal, dan keserasian antara pengetahuan dan pengamalan. 9 

Strategi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa mitra dakwah (mad’u) 

diminta mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah (mad’u) 

membaca sendiri pesan yang ditulis oleh dai. Strategi tilawah bergerak lebih 

banyak pada ranah kognitif (pemikiran) yang transformasinya melewati indra 

pendengar (al-sam’) dan indra penglihatan (al-abshar) serta ditambah akal yang 

sehat (al-af’idah). 

b. Strategi Takziyah (menyucikan jiwa)  

Strategi tazkiyah adalah strategi dakwah dengan cara mensucikan jiwa dari 

kekotoran yang dapat menimbulkan berbagai masalah baik induvidu atau social, 

bahkan menimbulkan menyakit, baik penyakit hati atau badan. 10  Hal tersebut 

terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 151 

لُوْا عَليَْكُمْ اىيىتِّناَ وَيُ زكَ ِّيْكُمْ وَيُ عَل ِّمُكُمُ الْكِّتىبَ وَالِِّْكْمَةَ وَيُ عَل ِّمُكُمْ مَّا لََْ  كَمَآ ارَْسَلْناَ فِّيْكُمْ رَسُوْلًً   م ِّنْكُمْ يَ ت ْ
   تَكُوْنُ وْا تَ عْلَمُوْنَُۗ 

Terjemahnya: 

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu), Kami pun 

mengutus kepadamu seorang Rasul (Nabi Muhammad) dari (kalangan) 

kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan 

mengajarkan kepadamu (Alquran) dan hikmah (sunah), serta mengajarkan 

apa yang belum kamu ketahui.11 

Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra 

al-Damasyqi menuliskan dalam kitabnya, Tafsir Ibnu Katsir bahwa pada ayat 

tersebut, Allah swt. mengingatkan hamba-hamba-Nya yang mukmin akan nikmat 

 
9 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 355-356.  
10 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints.walisongo.ac 

.id/id/eprint/3484/3/091211008_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 17 februari, 2024. 
11 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya, h. 23. 
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yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka, yaitu diutus-Nya seorang Rasul 

yakni Nabi Muhammad saw. untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah 

yang jelas; menyucikan serta membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang 

rendah, jiwa-jiwa yang kotor, dan perbuatan-perbuatan Jahiliah (bodoh); 

mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengajarkan kepada mereka 

Alquran dan sunnah, serta mengajarkan kepada mereka banyak hal yang 

sebelumnya tidak mereka ketahui.12 

Strategi tilawah melalui indra pendengar dan indra penglihat maka dalam 

ayat tersebut tentang strategi takziyah melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi 

dakwah adalah menyucikan jiwa manusia. Sasaran strataegi ini bukan pada jiwa 

yang bersih, tapi pada jiwa yang kotor. Tanda jiwa yang kotor dapat dilihat dari 

gejala jiwa yang tidak stabil, keimanan yang tidak istiqomah.  

c. Strategi Ta’lim  

Strategi ta’lim adalah strategi pengajaran yang bersifat mendalam, yang 

dilakukan secara formal dan sistematis. 13 Penjelasan ta’lim tersebut, tersirat dalam 

QS. Al-Jumu’ah/62: 2 

هُمْ   رَسُوْلًً   نَ ٖ  الًْمُ ِّي  هُوَ الَّذِّيْ بَ عَثَ فِِّ   لُوْا  م ِّن ْ   وَاِّنْ   وَالِِّْكْمَةَ   الْكِّتىبَ   وَيُ عَل ِّمُهُمُ   وَيُ زكَ ِّيْهِّمْ   ٖ  اىيىتِّه  عَليَْهِّمْ   يَ ت ْ
   مربِّيْْ ن  ضَلىل   لفَِّيْ  قَ بْلُ  مِّنْ  كَانُ وْا

Terjemahanya: 

Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang 

buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada 

mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, serta mengajarkan 

kepada mereka Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (sunah), meskipun 

sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 14 

 
12 https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-151, (16, februari 2024). 
13 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints.walisongo.ac 

.id/id/eprint/3484/3/091211008_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 17 februari, 2024. 

14 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya, h. 20. 
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Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra 

al-Damasyqi menuliskan dalam kitabnya, Tafsir Ibnu Katsir bahwa, Senantiasa 

bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, 

Mahasuci, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Dialah yang mengutus kepada 

kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan aya-

ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka 

Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesalan yang nyata, dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka 

yang belum berhubungan dengan mereka.15 

Nabi Muhammad saw. mengajarkan Alquran dengan strategi ini, sehingga 

banyak sahabat yang hafal Alquran dan mampu memahami kandungannya, dalam 

hal ini bermuatan pengembangan, pembinaan Rasulullah mendidik manusia agar 

berkembang, maju, berilmu pengetahuan yang dalam, berbuat atas suatu pekerjaan 

berdasarkan kepada ilmu, bukan karena nafsu. 16 

Strategi Ta’lim dalam ayat tersebut yaitu strategi yang hampir sama 

dengan strategi tilawah namun strategi ta’lim ini lebih bersifat mendalam, 

dilakukan secara formal dan sistematis. Artinya strategi ini menggunakan metode 

yang diterapkan pada mad’u yang tetap, dengan kurikulum yang telah dirancang, 

dilakukan secara bertahap, serta memiliki target dan tujuan tertentu. 

2. Strategi Dakwah dalam Hadis 

Jika ditelusuri dengan baik, hadis yang berkaitan atau memiliki hubungan 

dengan strategi pembelajaran pendidikan Islam dapat dijumpai dalam beberapa 

hadis yang otoritasnya diakui, seperti halnya kutubuttis’ah. Penjelasan hadis 

tersebut memiliki redaksi yang berbedabeda, sehingga harus ada ketelitian bagi 

 
15  https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-62-al-jumuah/ayat-2, diakses pada tanggal 16, 

februari 2024. 
16 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi, h. 355-356. 
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yang menelusurinya. Oleh karena itu, makanya peneliti merasa agak kesulitan 

untuk mendeteksi secara pasti berapa jumlah hadis yang berkaitan dengan strategi 

pembelajaran. Antara hadits-hadits yang berkaitan dengan strategi dakwah Islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Strategi Halaqah 

Strategi halaqah adalah strategi dakwah yang dilakukan dengan cara 

duduk melingkar seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika ingin 

pemperoleh ilmu Islam dari Rasulullah saw. 

، عَنْ إِّسْحَاقَ بْنِّ عَبْدِّ الِلَِّّ بْنِّ أَبِِّ طلَْحَةَ، عَنْ أَبِِّ مُرَّةَ، مَوْلَٰ عَقِّيلِّ بْنِّ أَبِِّ   طاَلِّب   حَدَّثَنِِّ عَنْ مَالِّك 
دِّ وَالنَّاسُ مَ  نَمَا هُوَ جَالِّس  فِِّ الْمَسْجِّ عَهُ إِّذْ  عَنْ أَبِِّ وَاقِّد  اللَّيْثِّي ِّ، أنََّ رَسُولَ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم بَ ي ْ

د  فَ لَمَّا وَقَ فَا عَلَ  بَلَ اثْ ناَنِّ إِّلَٰ رَسُولِّ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِّ بَلَ نَ فَر  ثَلثَةَ  فأَقَ ْ ى مََْلِّسِّ  أقَ ْ
فَجَلَ  الِْلَْقَةِّ  فُ رْجَةً فِِّ  فَ رأََى  أَحَدُهُُاَ  فأَمََّا  سَلَّمَا  وَأمََّا الآخَرُ  رَسُولِّ الِلَِّّ صلى الله عليه وسلم  فِّيهَا  سَ 

رَسُولُ  فَ رغََ  فَ لَمَّا  ذَاهِّباً  فأَدَْبَ رَ  الثَّالِّثُ  وَأمََّا  خَلْفَهُمْ  قاَلَ      الِلَِّّ     فَجَلَسَ  وسلم  عليه  أَلًَ    "   صلى الله 
ُ وَأمََّا فآَوَاهُ    فأََوَى إِّلَٰ الِلَِّّ    أمََّا أحََدُهُمْ    أخُْبِّكُُمْ عَنِّ الن َّفَرِّ الثَّلثَةَِّ  الِلَّ  

ُ مِّنْهُ وَأمََّا الآخَرُ   الآخَرُ  ُ عَنْهُ    فاَسْتَحْياَ الِلَّ   "فأََعْرَضَ فأََعْرَضَ الِلَّ
Artinya: 

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik dari Ishaq ibn Abdullah ibn Abi 

Talha dari Abu Murra, mawla Aqil ibn Abi Talib dari Abu Waqid al-Laythi 

bahwa Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya 

kedamaian, sedang duduk di masjid bersama beberapa orang ketika tiga 

orang masuk. Dua datang ke arah Rasulullah, semoga Allah memberkatinya 

dan memberinya kedamaian, dan satu pergi. Ketika keduanya berhenti di 

majelis Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya 

kedamaian, mereka memberi salam. Salah satu dari mereka melihat celah di 

lingkaran dan duduk di dalamnya. Yang lain duduk di belakang lingkaran. 

Yang ketiga berbalik dan pergi. Ketika Rasulullah, semoga Allah 

memberkatinya dan memberinya kedamaian, selesai, dia berkata, "Haruskah 

saya ceritakan tentang tiga orang? Salah satu dari mereka berlindung kepada 

Allah, maka Allah memberinya tempat berlindung. Yang lain pemalu, jadi 

Allah malu padanya. Yang lain berpaling, maka Allah berpaling darinya.17 

 
17 Muwatta Malik, Kitab 53: Hadis 1762, https://sunnah.com/malik/53/4, (17 februari 

2024). 

https://sunnah.com/malik/53/4
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Rasul memiliki majlis-majlis ilmu yang banyak dimanfaatkan para 

sahabatnya untuk menerima pembelajaran darinya. Ketika Nabi duduk di tempat 

tersebut maka duduklah para sahabatnya dalam bentuk lingkaran (halaqah) yang 

melingkari Nabi.18 Tabligh al-risalah yang dilakukan Rasul tidak terbatas pada 

tempat tertentu dan pada momen tertentu, tetapi dimanapun permintaan fatwa 

datang Rasulpun memberikan fatwa, dimanapun ada pertanyaan kepadanya 

Rasulpun menjawab pertanyaan tersebut, artinya Nabi melakukan tabligh al-

risalah kapan saja ia mendapatkan kesempatan, dan dimanapun tempat yang ada.  

Perjalanan sejarah sahabat dan jejak keilmuannya diketahui bahwa 

Rasulullah tidak pernah kikir membagi ilmunya kepada mereka. Justru Rasulullah 

memperbanyak ruang atau majlis ilmu untuk mengajari mereka. Pembelajaran 

dilakukan dengan cara elegan. 

b. Strategi Keakrapan 

Strategi keakrapan adalah strategi dakwah yang menggunakan perasaan 

kedekatan antara satu samalain. Seperti yang dikatakan Rasul saw. dalam 

mengajar para sahabat dengan kedekatan laksana seorang ayah dan anak. Hadis 

yang terkait dengan hal tersebut yakni: 

نَةَ، عَنِّ ابْنِّ عَجْلَنَ، عَنِّ الْقَعْقَاعِّ بْنِّ حَ  ، أنَْ بَأَنََ سُفْياَنُ بْنُ عُيَ ي ْ ثَ ناَ مَُُمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِّ ، عَنْ أَبِِّ  حَدَّ كِّيم 
، عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ   صلى الله عليه وسلم     اَ أنَََ لَكُمْ مِّثْلُ الْوَالِّدِّ لِّوَلَدِّهِّ    "  صَالِّح  إِّنََّّ

تَسْتَدْبِّرُوهَا   وَلًَ  لَةَ  الْقِّب ْ تَسْتَ قْبِّلُوا  فَلَ  الْغاَئِّطَ  تُمُ  أتََ ي ْ إِّذَا  وَنََىَ  .  "أعَُل ِّمُكُمْ  أَحْجَار   بِّثَلثَةَِّ  عَنِّ      وَأمََرَ 
 الرَّوْثِّ وَالر ِّمَّةِّ وَنََىَ أنَْ  

 يَسْتَطِّيبَ الرَّجُلُ بِّيَمِّينِّهِّ  
Artinya: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah bersabda: ‘Aku 

bagaikan seorang ayah bagi anaknya, dan aku mengajarimu. Maka ketika 

 
18 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al Hadits: Ulumuhu wa Mushthalahuhu (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1989),  h. 58. 
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kamu pergi buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakangi dia.' 

Beliau memerintahkan kami untuk menggunakan tiga kerikil, dan beliau 

melarang kami menggunakan kotoran dan tulang, dan Beliau melarang 

membersihkan diri dengan tangan kanan.19 

Rasulullah saw. adalah pendidik professional (mukhlis) dan guru yang 

cerdik, karena Allah swt mengutusnya dengan misi menanamkan akhlak terpuji. 

Ia bergaul dan berbaur dengan umat dengan cara yang baik dan berbudi luhur. 20  

Ia berperilaku layaknya saudara yang rendah hati (tawadhu’) bagi mereka, guru 

yang sabar, bahkan guru yang berbelas kasih. Ketika ia hendak membelajarkan 

ajaran moral (akhlak) kepada umat, ia menggunakan bahasa yang lemah lembut 

yang dapat menyentuh hati mereka. 

c. Strategi Tegas dan Mudah 

Strategi tegas dan mudah adalah starategi dakwah dengan penyampaianya 

yang tegas dan mudah di fahami tidak bertele-tele. 

كان كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماً فصلً يفهمه    :  وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
.((رواه أبو داود))  .كل من يسمعه   

Artinya: 

Aisyah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan: Sabda Rasulullah saw.  sangat 

jelas sehingga semua orang yang mendengarkannya akan memahaminya. 

(Abu Dawud). 21 

Ketika Rasulullah menjelaskan materi pembelajaran, ia menjelaskannya 

dengan penjelasan terbaik dan mudah dipahami. Bisa jadi untuk materi tertentu ia 

 
19 Sunnah.com, Sunan Ibnu Majah 313, Kitab 1, Bab 16, Kitab Suci dan Sunnahnya, 

Hasan (Darussalam), https://sunnah.com/ibnmajah:313,diakses, ( 17 februari 2024). 

20 Abu, Abd. al-Rahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali al-Khurrasani al-Nasa‟i atau dikenal 

dengan Imam al-Nasa‟i, Sunan al-Nasa’i, Juz I (Alepo: Maktab al-Matbu‟at al-Islamiyyah, 1986), 

h.  38. 
21 Riyad as-Salihin 696, Bab 89 : Kejelasan Wacana, Buku 1 : Kitab Akhlak Yang Baik, 

https://sunnah.com/riyadussalihin:696 

https://sunnah.com/ibnmajah:313,diakses
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mengulangi penjelasannya lebih dari sekali, sehingga murid yang mendengarkan 

mudah memahami materi pembelajaran. 22 

Karena pembelajaran Nabi sangat jelas dan mudah ditangkap, andai 

dihitung oleh seseorang, maka ungkapan presentasi Rasul dalam pembelajaran 

dapat dihitung satu persatu. Jadi paparan Nabi cukup jelas dan tegas dalam proses 

pembelajaran, hingga audien (murid) yang mendengarkan tidak perlu bertanya 

lagi materi yang dipresentasikan, dan tidak ada kesulitan bagi mereka untuk 

menangkap paparan tersebut.23  

Penyampaian materi oleh Nabi dalam pembelajaran bersifat elegan, dapat 

ditangkap dan dicerna oleh muridmuridnya dengan mudah, sehingga siapapun 

peserta didiknya, dari strata sosial manapapun, mereka tidak mengalami kesulitan 

dalam mengikuti pembelajaran Nabi. 

d. Strategi Variatif 

Strategi variatif strategi dakwah yang dalam penyajian materinya di 

sesuaikandengan kondisi objek sehingga tidak membosankan bagi pendengar. 

ثَ ناَ مَُُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ، قاَلَ أخَْبَنَََ سُفْياَنُ،  عَنِّ  ،   حَدَّ ، عَنْ أَبِِّ وَائِّل  مَسْعُود ، قاَلَ   عَنِّ ابْنِّ  الَعْمَشِّ  
ناَ    ، كَراَهَةَ السَّآمَةِّ عَليَ ْ مِّ لْمَوْعِّظةَِّ فِِّ الَيََّ ر صلى الله عليه وسلم يَ تَخَوَّلنُاَ بِِّ .كَانَ النَّبِِّ  

Artinya: 

Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, katanya, Sufyan 

menceritakan kepada kami, atas otoritas Al-A'mash, atas otoritas Abu Wa'il, 

atas otoritas Ibnu Masoud, dia berkata, Nabi (صلى الله عليه وسلم) selalu menjaga kita dalam 

berdakwah dengan memilih waktu yang tepat, agar kita tidak bosan. (Dia 

menjauhkan diri dari mengganggu kami dengan khotbah dan ilmu sepanjang 

waktu). (H.R. Ibnu Mas`ud) 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa terdapat seorang Murid yang meminta 

kepada seorang guru untuk memberikan pelajaran kepadanya itu setiap hari. 

Namun, guru tersebut menolak permintaan murid disebabkan seorang guru 

 
22 Abu „Abd.al-Rahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali al-Khurrasani al-Nasa‟I atau dikenal 

dengan Imam al-Nasa‟i, ‘Amal al-Yaum wa al-Lailah, h.  314. 
23 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul alHadits: Ulumuhu wa Mushthalahuhu, h. 59. 
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tersebut mengkhawatirkan muridnya akan merasa bosan dan seorang guru tersebut 

menginginkan belajarnya itu sebagaimana Rasulullah saw. memberikan 

pengajaran kepada muridnya. Adapun terkait alasan dari Rasulullah SAW. Adalah 

bahwa Rasulullah menginginkan pembelajaran ini sesuai target yang akan digapai. 

Hal ini dilakukan supaya peserta didik ini bukan sekedar mengetahui materi 

pembelajaran melainkan peserta didik ini juga dapat memberikan eksistensi untuk 

kader-kader pendidik selanjutnya.24 

Pembelajaran tidak jarang ditemukan bahwa peserta didik akan mudah 

merasa bosan jika pendidik melakukan pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan itu 

saja, seperti mendengarkan, berdiskusi dan lain sebagainya, maka itu akan 

berdampak pada materi yang diajarkan karena materi tersebut tidak akan diterima 

atau dipahami oleh peserta didik dan apabila telah terjadi demikian, maka tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai.  

e. Strategi Dakwah Praktek 

Strategi dakwah praktek adalah strategi dakwah yang dimana seorang 

pelaku dakwah yang mengamalkan terlebih dahulu apa yang akan di sampaikan. 

، عَنْ أَبِِّ مُوسَى، عَنِّ ال ثَ ناَ يََْيََ، عَنْ شُعْبةََ، عَنْ قَ تاَدَةَ، عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّك  ثَ ناَ مُسَدَّد ، حَدَّ نَّبِِّ ِّ  حَدَّ
كَالتُْ رجَُّةِّ، طعَْمُهَا طيَ ِّب  وَرِّيَُهَا  الْمُؤْمِّنُ الَّذِّي يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَيَ عْمَلُ بِّهِّ   "  صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

، وَالْمُؤْمِّنُ الَّذِّي لًَ يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ وَيَ عْمَلُ بِّهِّ كَالتَّمْرةَِّ، طعَْمُهَا طيَ ِّب  وَلًَ رِّيحَ لَْاَ، وَ  مَثَلُ الْمُناَفِّقِّ  طيَ ِّب 
الْقُرْآنَ كَالِْنَْظلََةِّ، الَّذِّي يَ قْرأَُ الْقُرْآنَ كَالرَّيَْاَنةَِّ، رِّيَُهَا طيَ ِّب  وَطعَْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُناَفِّقِّ الَّذِّي لًَ يَ قْرأَُ 

 طعَْمُهَا مُرٌّ   أوَْ 
"خَبِّيث    وَرِّيَُهَا مُرٌّ     

Artinya: 

Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, 

atas wewenang Syu'bah, atas wewenang Qatada, atas wewenang Anas bin 

Malik, diriwayatkan oleh Abu Musa: Nabi SAW bersabda, “Perumpamaan 

 
24 Nurul Azizah Dwi Yanti, (2023) Hadis Menghindari Kebosanan Belajar Dalam 

Perspektif Psikologi Pendidikan. Bachelor thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 Ilmu 

Hadis, https://repository.syekhnurjati.ac.id/10433/, (18 februari 2024) 
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orang mukmin yang membaca Alquran dan mengamalkannya, seperti 

sebuah jeruk yang rasanya enak dan wangi. Dan perumpamaan orang 

mukmin yang tidak membaca Alquran tetapi Amalannya seperti kurma yang 

rasanya enak tetapi tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang 

membaca Alquran seperti raihana (kemangi) yang wanginya harum tetapi 

rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membacakan 

Alquran ibarat colocynth yang rasanya pahit dan berbau busuk.”25 

Rasulullah saw. mengajarkan Alquran kepada para sahabatnya, 

mengajarkan beberapa ayat kepada mereka dengan cara menjelaskan 

maknamaknanya. Mereka memahami makna dan kandungannya serta menerapkan 

kandungan Alquran dalam kehidupan praktis. Setelah mengamalkan kandungan 

ayat yang dikajinya dalam kehidupan praktis baru kemudian beranjak mengkaji 

ayat yang lain. 26 

Sebenarnya sebagian mereka (sahabat) bermukim dekat dengan Rasulullah 

untuk belajar ketentuan hukum Islam dan belajar persoalan yang terkait dengan 

ibadah. Setelah itu mereka pulang ke keluarga dan kampungnya, lalu mereka 

mendidik dan mengajarkan agama. Jadi pembelajaran Nabi bukan hanya sekedar 

transfer ilmu kepada para sahabatnya akan tetapi bertujuan menciptakan kader 

pendidik bagi umatnya. Kader pendidik memiliki konsekwensi untuk 

mengamalkan ilmunya disamping ilmu tersebut ditransfer ke orang lain. Dari 

urian tersebut jelas telah menunjukkan kepada  tentang ajaran dan penerapan 

syariah. 

Seorang muslim menuntut ilmu yang diikuti dengan penerapan 

(pengamalan) ilmu tersebut maka ilmu tersebut terasa lebih besar manfaatnya dan 

lebih meresap serta menancap di hati. Maka model pembelajaran seperti itulah 

yang dilakukan Rasulullah saw. kepada para sahabatnya. Mereka menuntut ilmu 

 
25 Sahih al-Bukhari 5059, Bab 36: Dosa orang yang membaca Alquran untuk pamer atau 

untuk mendapatkan keuntungan duniawi, atau untuk merasa bangga dll., Buku 66: Keutamaan, 

Alquran, https://sunnah.com/bukhari:5059. 
26 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa, h. 60. 
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dan sekaligus mengamalkannya. Alangkah indahnya model pembelajaran 

tersebut.  

Pembelajaran dengan model ini menjadikan materi pembelajaran sebagai 

prilaku hidup. Oleh karena itu peserta didik mudah memahami materi 

pembelajaran, karena prilaku guru sama dengan materi pembelajaran, sehingga 

guru menjadi teladan hidup (role model) dalam proses pembelajaran. 

f. Strategi Diaolog 

Strategi dialog adalah strategi dakwah dengan cara berdialog dengan objek 

dakwah, dialog adalah salah satu strategi dakwah yang tepat untuk diterapkan di 

tengah-tengah masyarakat. Karenanya, umat Islam diharapkan dapat 

mengembangkan budaya dialog dalam berdakwah. 

وَةَ،   أبَوُ حَي ْ ثَ ناَ  بْنُ مَُُمَّدِّ بْنِّ الْمُغِّيْةَِّ، قاَلَ حَدَّ أَحَْْدُ  ْصِّيٌّ    -أَخْبَنَََ  بْنُ أَبِِّ    -حِّْ شُعَيْبُ  ثَ ناَ  قاَلَ حَدَّ
نَمَا نََْنُ عِّنْدَ رَسُولِّ الِلَِّّ  ، عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ، قاَلَ بَ ي ْ ، عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَيَّبِّ  صلى الله  حَْْزةََ، عَنِّ الزرهْرِّي ِّ

أسَْوَدُ   وُلِّدَ لِِّ غُلمَ   فَ قَالَ رَسُولُ الِلَِّّ صلى الله عليه    .عليه وسلم قاَمَ رجَُل  فَ قَالَ يََ رَسُولَ الِلَِّّ إِّنّ ِّ 
 " فَمَا ألَْوَانَُاَ  " قاَلَ  .عَمْ قاَلَ ن َ  .  "فَ هَلْ لَكَ مِّنْ إِّبِّل   "قاَلَ مَا أدَْرِّي قاَلَ   . "فأََنََّّ كَانَ ذَلِّكَ   "وسلم  

قاَلَ مَا    . "فأََنََّّ كَانَ ذَلِّكَ   "قاَلَ   .قاَلَ فِّيهَا إِّبِّل  وُرْق    . "فَ هَلْ فِّيهَا جَََل  أوَْرَقُ   " قاَلَ    .قاَلَ حُْْر    .
فَمِّنْ أَجْلِّهِّ قَضَى      .  "لعََلَّهُ نَ زَعَهُ عِّرْق       وَهَذَا  "قاَلَ    .عِّرْق       أدَْرِّي يََ رَسُولَ الِلَِّّ إِّلًَّ أنَْ يَكُونَ نَ زَعَهُ 

هَذَا لًَ يََُوزُ   صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ الِلَِّّ   
شَةً    هِّ إِّلًَّ أنَْ يَ زْعُمَ أنََّهُ رأََى فاَحِّ تَفِّيَ مِّنْ وَلدَ  وُلِّدَ عَلَى فِّراَشِّ .لِّرَجُل  أنَْ يَ ن ْ  

Artinya: 

Ahmad bin Muhammad bin Al-Mughirah memberitahu kami, katanya, Abu 

Haywa memberitahu kami - Homsi - katanya, Shuaib bin Abi Hamzah 

memberitahu kami, atas wewenang Al-Zuhri, atas wewenang Sa'id b. Atas 

wewenang dari Al-Musayyab, atas wewenang Abu Hurairah, dia berkata: 

Saat kami bersama Rasulullah saw. riwayat dari Abu Hurairah bahwa ada 

seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang kepada Nabi saw., mengadukan 

isterinya yang melahirkan anak yang kulitnya berbeda warna dengan kulit 

dia (sepertinya ia menuduh isterinya berselingkuh). Dia lapor kepada Nabi: 

Wahai Rasul, isteriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam 

(sementara kulitku berwarna putih). Lalu Rasul bertanya: Apakah kamu 

punya unta? Dia menjawab: betul saya punya unta. Apa warna kulit untamu? 
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Dia jawab: merah. Apakah di antara anakanak unta milikmu itu ada yang 

warna kulitnya abu-abu? Dia jawab: betul, ada wahai Rasul. Rasul kemudian 

bertanya lagi: dari mana anak unta yang kulitnya berwarna abu-abu itu? Dia 

menjawab: mungkin dari keturunan nenek moyangnya. Dan Rasul 

mengakhiri: Bisa jadi anakmu yang berkulit hitam itu dari keturunan nenek 

moyangmu. (H.R. Abu Hurairah).27 

Rasulullah saw. berdialog dengan orang lain sebagaimana kapasitas 

intelektualnya. Jika suatu ungkapan tidak menyentuh akal lawan bicara dan 

mereka tidak memahaminya maka ungkapan tersebut dalam batas tertentu dapat 

menimbulkan fitnah bagi pendengarnya. Mereka akan menangkap maksud 

ungkapan tidak sebagaimana dengan yang dikehendaki ungkapan tersebut. Ketika 

Rasulullah berdialog dengan lawan bicara maka materinya disebagaimanakan 

dengan apa yang bisa dipahami mereka. Maka orang pedesaan dengan karakternya 

yang keras dan wawasannya yang sempit akan dapat memahami ungkapan Nabi. 

Begitu juga orang kota (terdidik) dengan karakternya sendiri akan paham 

sebagaimana kapasitas mereka. Posisi Nabi laksana pimpinan yang serba bisa 

dalam menghadapi berbagai latar belakang peserta didik. Nabi saw. juga 

memperhatikan kadar kemampuan daya tangkap murid-muridnya (sahabatnya), 

baik kadar bawaan maupun kadar yang diperoleh melalui proses pembelajaran.28 

Jawaban Rasul itu menjadi sarana untuk mematahkan tuduhan lakilaki 

tersebut terhadap perselingkuhan isterinya. Laki-laki tersebut cukup paham dialog 

dengan Rasul hanya melalui analogi. Hal ini karena laki-laki tersebut tergolong 

kelompok orang yang punya daya nalar cerdas, kelompok masyarakat terdidik 

(educated people) sebagaimana kebiasaannya sehari-hari, yang dialami dalam 

hidupnya.  

 
27  Sunan an-Nasa'i 3480, Bab 46: Jika Seorang Laki-Laki Menyinggung Tuduhan 

Tentang Istrinya, Dan Ingin Menyangkal Anaknya, Buku 27: Kitab Perceraian, Nilai: Sahih 

(Darussalam),https://sunnah.com /nasai:3480,(18 Februari 2024). 
28 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul alHadits: Ulumuhu wa, h. 62. 
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Kadang-kadang Rasul berdialog dengan (cara menyentuh) hati orang, 

berdialog dengan rasa dan sentimen orang tersebut sebagaimana ia berdialog 

dengan rasio orang lain, yang mampu menggerakkan perasaan manusiawinya. Dia 

juga bisa membangkitkan dan mengingatkan hati orang lain yang sedang lalai, 

menyelesaikan persoalan dengan bijak (hikmah) laksana mengobati luka di badan 

sebagaimana dengan obat yang dibutuhkan. Dia tidak tergesa-gesa menghakimi 

orang yang pernah berbuat salah, namun Rasul justru membuat orang itu sadar 

dengan sendirinya bahwa perbuatannya salah. Setidaknya riwayat di bawah ini 

menjadi cara Rasul mengajak orang lain berbuat baik dengan cara yang bijak.29 

Menjalankan tabligh al-risalah dan menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah 

saw. menggunakan cara yang dapat mendorong orang lain termotivasi untuk 

menerima ajaran-ajaran tersebut. Ia menggunakan cara yang sederhana dan mudah 

ditiru oleh murid-muridnya (sahabatnya). Cara tersebut memudahkan hati 

muridnya untuk bisa menerima ajarannya. Rasulullah saw. selalu mencari cara 

yang termudah dalam proses pembelajaran, menghindari cara yang rumit dan sulit 

untuk dilakukannya. Hal itu karena Rasulullah ingin agar umatnya memanfaatkan 

kemudahan (rukhshah), menghindarkan keinginan beribadah yang 

berlebihan/memberatkan, menghindarkan ketentuan hukum yang sulit diamalkan, 

karena Nabi adalah bicara dengan bahasa syariah yang toleran dan mudah 

dilakukan.  

Mengikuti pola pembelajaran Nabi sebagaimana disebutkan tersebut maka 

tampak pada diri Nabi adalah pribadi guru yang sabar dan selalu menanamkan 

cinta kasih pada muridnya. Nabi menghindari cara yang mempersulit murid dalam 

proses pembelajaran.  

 
29 Junaidi, “Strategi Dakwah dalam Hadis dan Aplikasinya”, jurnal indra tech,  2, no. 2, 

(2021), h. 115-119. 



28 
 

 
 

Hadis yang diterima sahabat tertentu (setelah mendapat pembelajaran dari 

Nabi) disebarluaskan kepada orang lain, baik yang berkaitan dengan persoalan 

masyarakat umum maupun masyarakat khusus. Kebiasaan menerima segala 

sesuatu yang berasal dari Nabi terlihat dari banyaknya sahabat yangmenghadiri 

kajian yang digelar untuk para sahabatnya (murid-murid Nabi). Para sahabat sibuk 

mengkaji hadis disamping kesibukan harian untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Sahabat yang tidak bisa selalu hadir di majlis Nabi, melakukan perjanjian 

sesama mereka untuk bergantian datang di majlis Nabi. Dengan begitu, hadis 

berkembang dari mulut ke mulut hingga dapat terwariskan kepada generasi 

sesudah mereka bahkan hingga hari ini. Andai saja tidak ada proses pembelajaran 

pada masa Nabi maka hadis tidak akan tersebar kepada umat. Bila hadis tidak 

tersebar pada umat maka terdapat kepincangan bagi umat untuk memahami 

syariat Islam. Hal ini karna hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua 

setelah Alquran. Pembelajaran hadis menjadi sesuatu yang mesti dilakukan, 

karena ajaran Islam bertumpu pada Alquran dan hadis. Kandungan Alquran 

bersifat umum, mutlak dan global, sementara kandungan hadis bersifat 

mentakhsis kandungan Alquran yang bersifat umum, men-taqyid yang bersifat 

mutlak, dan memerinci kandungan yang bersifat global. Oleh karena itu Alquran 

dan hadis harus dibelajarkan kepada umat. Pembelajaran hadis dilakukan sejak 

permulaan wahyu turun, yakni ketika Nabi masih di Makkah sekalipun hanya 

terfokus pada sedikit tempat. Sedang ketika di Madinah, dakwah Nabi tidak hanya 

terfokus pada sedikit tempat melainkan banyak tempat, artinya dimana ada 

kesempatan dakwah maka di situ hadis dibelajarkan.  

Pembelajaran Nabi dilakukan melalui tahapan yang bersifat gradual, 

dengan cara elegan, bersifat variatif, melalui keteladanan dalam kehidupan 
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praktis, selalu mempermudah umat (murid-muridnya) dalam mengikuti 

pembelajarannya, dan tidak diskriminatif. Artinya, pembelajaran Nabi tidak 

terbatas pada kaum dengan level tertentu, usia tertentu dan jenis kelamin tertentu, 

karena tugas Nabi adalah melakukan pencerahan untuk semua umat. 

 

3. Strategi Dakwah Menurut Parah Ahli 

Strategi adalah siasat dakwah adalah ajakan kepada kebaikan maka dapat 

dimaknai bahwa strategi dakwah menurut para  ahli adalah siasat dalam mengajak 

kepada kebaiakan menurut pendapat para ahli.  

Menurut Al-Bayanuni strategi dakwah di bagi dalam tiga bentuk yaitu:30 

a. Strategi Sentimental (al-manhaj al-athifi)  

Strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 

menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberikan mitra dakwah 

nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberi 

pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan 

dari strategi ini. 

Strategi ini sebagaimana untuk mitra dakwah yang terpinggirkan dan 

dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, 

para mu’alaf, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya. Strategi 

sentimetil ini diterapkan oleh Rasulullah saw., saat menghadapi kaum musyrik 

makkah. Menekankan aspek kemanusiaan semacam kebersamaan, perhatian 

kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim dan sebagainya. Ternyata, 

para pengikut Nabi Muhammad saw. pada masa awal umumnya berasal dari 

 
30 Maulidia Arianti Yosita, Tawassul Sebagai Strategi Dakwah KH. Muhammmad Hasan 

Di Pondok Pesantren Baitul Ulum Tempel Gempol Pasuruan, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN 

Sunan Ampel, 2013), h. 24. 
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golongan kaum lemah. Dengan strategi ini, kaum lemah merasa dihargai dan 

kaum mulia merasa dihormati. 

b. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli) 

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang 

memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah 

untuk berpikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum 

logika, diskusi, atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan dari 

beberapa metode dari strategi rasional. Rasulullah saw. menggunakan strategi ini 

untuk menghadapi argumentasi para pemuka Yahudi. Mereka terkenal dengan 

kecerdikannya. Kepada mereka, strategi rasional adalah strategi yang paling tepat.  

c. Strategi Indriawi (al-manhaj al-hissi) 

Strategi indrawi juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau 

strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode 

dakwah yang berorientasi pada pancaindra dan berpegang teguh pada hasil 

penelitian dan percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik 

keagamaan dan keteladanan. Nabi Muhammad saw. mempraktikkan Islam sebagai 

perwujudan strategi indrawi yang disaksikan oleh sahabat. Para sahabat bisa 

menyaksikan mukjizat nabi secara langsung, seperti terbelahnya rembulan, 

bahkan menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Sedangkan menurut 

Miftakh Farid membagi strategi dakwah menjadi 3 bagian yaitu:  

1) Strategi dakwah yat luu‟alaihim aayatih (strategi komunikasi) yaitu 

strategi penyampaian pesanpesan dakwah kepada umat yang memiliki 

konsekuensi terpeliharanya hubungan insani secara sehat dan bersahaja, 

sehingga dakwah tetap memberikan fungsi maksimal bagi kepentingan 

hidup dan kehidupan. 
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2) Strategi dakwah yuzakkiihim (strategi dakwah melalui proses pembersihan 

sikap dan prilaku atau di sebut strategi tazkiyah) yaitu pembersihan yang 

dimaksud agar terjadi perubahan individu masyarakat sebagaimana dengan 

watak Islam sebagai agama manusia karena itu dakwah salah satunya 

mengemban misi memanusiakan manusia sekaligus memelihara keutuhan 

Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin. 

3) Strategi dakwah yu‟alimul hummul aba wal khikmah (strategi yang 

dilakukan melalui proses pendidikan), yakni proses pembebasan manusia 

dari berbagai penjara kebodohan yang sering melilit kemerdekaan dan 

kreatifitas.31 

Dewasa ini pelaku dakwah semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif 

dalam memecahkan berbagai macam problem yang dihadapi umat. Banyaknya 

model dan lembaga dakwah yang ikut andil dalam perjuangan menyebarkan 

ajaran Islam, menambah keyakinan umat Islam akan keberhasilan dakwah. 

Keberagaman seseorang diharapkan tidak hanya sekedar lambang keshalehan atau 

Islam berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah saja, melainkan secara strategi 

konsepsional menunjukan cara-cara yang efektif dalam memecahkan masalah.  

Dewasa ini dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kenyataan 

sosio-kultur, strategi dakwah kontemporer yang merupakan langkah operasional 

untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, pelaksanaannya perlu 

dimodifikasi dengan pola sebagai berikut:32 

a. Pencarian Fakta (Fact Finding) 

Fact Finding adalah pencarian fakta, artinya suatu kegiatan mencari data 

faktual yang pada gilirannya akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu, sebelum diadakan penaburan yang sebagaimana dengan kadar 

 
31 Miftah Farid, Refleksi Islam, (Bandung: Pusdi Press, 2001), h. 48. 
32 https://digilib.iainkendari.ac.id/166/3/BAB%20II.pdf , ( 21 September 2023). 

https://digilib.iainkendari.ac.id/166/3/BAB%20II.pdf
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untuk mendapatkan kualitas yang memuaskan, maka terlebih dahulu berupaya 

untuk mendapatkan informasi menyangkut masalah-masalah yang terjadi pada 

objek dakwah. Informasi yang didapatkan adalah informasi yang bersifat faktual 

dan logis berkaitan dengan kondisi masyarakat. Dengan adanya informasi 

tersebut, akan mudah menyusun sistematika dakwah, memulai dan mengarahkan 

objek sebagaimana dengan tujuan dakwah. 

 

b. Perencanaan Dakwah (Pleaning Peaching) 

Perencanaan pada umumnya dipandang sebagai suatu metode untuk 

menggariskan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya.Rosyad Sahaleh dalam 

bukunya “Manajemen Dakwah Islam” yang dikutib oleh Muhammad Munir, 

megatakan bahwa Perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dalam 

pengambilan keputusan yang matang dan sistem mengenai tindakan yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah.33 

Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa penyusunan rencana 

pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai berdasarkan 

strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan mulai 

dari pengumpulan informasi sampai pada penyusunan, norma-norma yang hidup 

di masyarakat tidak dapat terabaikan. 

c. Pelaksanaan Dakwah (Aktualisasi) 

Pelaksanaan dakwah yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan usaha, 

cara pendekatan (approach) yang dilakukan oleh subjek terhadap objek dakwah 

dengan menggunakan media yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaan dakwah pada suatu lokasi atau wilayah, harus memperhatikan set 

timing atau penetapan waktu yang telah ditentukan. Adanya ketepatan 

 
33 M. Munir, Manajemen Dakwah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 97. 
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pelaksanaan sebagaimana dengan planning (perencanaan) yang telah ditetapkan, 

dapat memberikan signal akan keberhasilan dakwah.34 

d. Pengawasan dan Eveluasi (Controling and Evaluating) 

1) Pengawasan (controlling) 

Controlling adalah merupakan salah satu fungsi organik managerial. 

Dalam pelaksanaan dakwah, controlling terdiri atas tindakan meneliti, apakah 

segala sesuatu tercapai dan berjalan sebagaimana dengan rencana yang telah 

ditetapkan, ataukah ada kelengahan dalam pelaksanaannya. Controlling pada 

kegiatan dakwah beroperasi pada dai, materi dakwah, media dan metode dakwah, 

serta respon mad’u sebagai penerima pesan. 

2) Evolusi 

Evaluasi dakwah yang digunakan di sini adalah pengukuran dan 

perbandingan antara hasil-hasil yang nyatanya dicapai (das sein) dengan hasil- 

hasil yang seharusnya dicapai (das selon). Antara keduanya harus sebagaimana 

sehingga tidak menimbulkan masalah. Karena dakwah merupakan suatu proses 

maka kegiatan evaluasi harus disebagaimanakan dengan planning yang dijadikan 

rujukan kegiatan dakwah sehingga dalam implementasi strategi dakwah benar-

benar sebagaimana harapan bersama.Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam bukunya 

Strategi Dakwah dan Pendidikan Ummat memberikan beberapa bentuk strategi 

dakwah untuk transformasi umat di antaranya: 

a) Memperhatikan prioritas; 

b) memulai dakwah dengan meluruskan pemahaman dan memperdalam 

kesadaran umat terhadap realitas; 

c) menyampaikan dakwah melalui pemahaman dan praktek yang menyeluruh, 

sinergis dan seimbang; 

 
34  Sutikno, Strategi Dakwah, (online) (http://sutiknotaliabo.blogspot.co.id), (20 

September  2023). 
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d) menjadikan ridho Allah sebagai tujuan; 

e) memahami dan menggunakan hukum sosial; f) sabar, teguh, dan tenang.35 

Disamping strategi dakwah menurut sejarah Nabi, terdapat pula strategi 

dakwah yang di terapkan oleh Walisongo,36 di antaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Modeling 

Lewat kharisma yang dipancarkan oleh walisongo yang dipersonifikasikan 

oleh para auliya dan kiyai, telah terjunjung tinggi dari masa ke masa. Model 

walisongo yang diikuti para ulama di kemudian hari telah menunjukkan integrasi 

antara pemimpin agama dan masyarakat yang membawa mereka pada 

kepemimpinan yang protektif dan efektif. 

2) Substantif, bukan kulit luar  

Islam agar mudah difahami oleh masyarakat Jawa pesisiran pada waktu 

itu, maka Walisongo dalam berdakwah mengutamakan pendekatan substantif, 

yaitu ajaran tauhid sebagai materi pokok, dengan menggunakan elemenelemen 

non-Islam. Pendekatan seperti ini dikatakan oleh Abdurrahman Mas’ud adalah a 

matter of approach atau means, alat untuk mencapai tujuan yang tidak mengurangi 

substansi dan signifikansi ajaran yang diberikan. Dengan kata lain, wisdom 

(kebijakan), dan mau‟idhoh hasanah adalah cara yang dipilih sebagaimana dengan 

ajaran Alquran (an-Nahl, 125). 

3) Dakwah Islam yang tidak diskriminatif  

Pendekatan dakwah Walisongo dengan cara ini, terungkap dalam istilah 

populer Sabdo Pandito Ratu yang berarti menyatunya pemimpin agama dan 

pemimpin negara. Dengan kata lain, dikotomi atau gap antara ulama dan raja tidak 

 
35 Sayyid Muhammad Nuh, Stategi Dakwah dan Pendidikan Umat,(Cet. I; Yogyakarta: 

Himam Prisma Media, 2004), h. 91-150. 
36  Abdurrahman Mas’ud, Pesantren dan Walisongo: Sebuah Interaksi dalam Dunia 

Pendidikan. Dalam makalah komprehensif Progam Doktor Saerozi, Pola dan Startegi Dakwah di 

Kalangan Masyarakat Nelayan ,(Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), h. 17-19. 
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mendapatkan tempat dalam ajaran dasar Walisongo. Ajaran ini adalah warisan 

Sunan Kalijaga, tokoh yang mewariskan sistem kabupaten di Jawa yang tipikal 

dengan komponen-komponen kabupaten, alun-alun, dan Masjid Agung. Ajaran ini 

dikemudian hari dipopulerkan oleh Sultan Agung. 

 

4) Dakwah Islam yang understandable and applicable 

Dakwah Walisongo selaras dengan ajaran Nabi. Cara dakwah seperti ini 

pula yang diterapkan Sunan Kalijaga melalui media wayang yang memasyarakat. 

Ajaran rukun Islam dapat ditemukan dalam cerita pewayangan seperti syahadatain 

yang sering dipersonifikasikan dalam tokoh Puntadewa. Puntadewa yang 

memiliki pusaka Jamus Kalimasada (kalimasada: kalimat syahadat) digambarkan 

sebagai raja yang adil tulus ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya, yakni 

pemimpin yang konsisten antara kata dan perbuatannya. 

5) Pendekatan Kasih Sayang  

Walisongo perpendapat bahwa, dakwah adalah tugas dan panggilan 

agama. Walisongo memperlakukan masyarakat/ mad‟u dengan kasih sayang, 

memberi mereka makanan dan pakaian hingga mereka dapat menjalankan syariat 

Islam, dan memegang teguh ajaran agama tanpa keraguan. Untuk dapat 

merealisasikan strategi  diperlukan berbagai metode karena strategi tidak terlepas 

dari metode. Strategi lebih merujuk pada proses penyususan rencana kerja yang 

belum direalisasikan sedangkan metode merupakan cara-cara yang di gunakan 

untuk merealisasikan rencana kerja tersebut demi tercapainya suatu tujuan.37 

Walisongo merupakan sembilan wali yang berdakwah di tanah nusantara 

dengan membawa ajaran agama Islam dan menyebarkanya dengan pendekatan 

strategi dakwah yang tidak memaksa akan tetapi dengan kasih sayang dan 

 
37 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2004), h. 357. 
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kelembutan, sehingga dengan strategi dakwanya menjadi salah satu sebab 

menjadikan bangsa indonesia negara penganut agama Islam terbanyak di dunia. 

Mengenai dakwah Islam, strategi mengacu pada keahlian dakwah dalam 

mendakwahkan ajaran Islam kepada orang lain. Semakin baik strategi yang 

digunakan para pendakwah untuk menyampaikan pesan dakwah, semakin besar 

kemungkinan mereka menerima pesan agama yang ingin disampaikan. 

Fred R. David menjelaskan bahwa dalam sebuah proses strategi terdapat 

beberapa tahap yaitu :  

a. Perumusan Strategi   

Perumusan strategi merupakan langkah awal. Perumusan strategi meliputi 

merumuskan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal bagi 

organisasi, memahami kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan 

jangka panjang, menemukan alternatif strategi, dan memilih strategi khusus untuk 

mencapai tujuan.38 

Peneliti dapat memahami bahwa harus ada desain awal dalam proses 

strategis dimana individu atau organisasi menentukan langkah-langkah apa yang 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Penerapan Strategi  

Tahap ini merupakan tahap implementasi dari strategi yang telah 

dirumuskan pada tahap sebelumnya. Penerapan strategi sering juga disebut “tahap 

aksi”. Penerapan atau implementasi strategi membutuhkan disiplin, komitmen dan 

pengorbanan. 

Tahapan penerapan strategi merupakan tahapan yang sangat sulit. Tahap 

ini merupakan tahap di mana individu atau organisasi mengimplementasikan 

strategi mereka.  

 
38 Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 6 
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c. Penilaian Strategi    

Evaluasi strategi adalah langkah terakhir dalam proses pengembangan 

strategi. Tahap ini adalah tahap di mana strategi yang telah dirumuskan 

sebelumnya dinilai. Menilai strategi diperlukan karena apa yang berhasil sekarang 

tidak selalu berhasil nanti.39 

Menentukan nilai dari strategi yang digunakan apakah strategi tersebut 

baik, benar, sesuai, serta tepat untuk diaplikasikan kedalam bentuk suatu kegiatan.  

H. Fuad Rumi dan Hafid Paronda mengemukakan tiga strategi dakwah 

dalam perencanaan manajemen dakwah Islam yaitu :40  

Langkah pertama dalam perencanan adalah merumuskan secara jelas apa 

yang akan dilaksanakan. Pertanyaan lanjutan dari apa adalah bagaimana. Namun 

dalam konteks manajemen dalam Islam, pertanyaan yang perlu mendahului 

pertanyaan bagaimana adalah mengapa hal itu akan dilakukan. Pertanyaan ini 

penting dikedepankan sebab sebelum lebih jauh merumuskan langkah langkah 

teknis pelaksanaan, terlebih dahulu mempunyai pertimbangan argumentative 

tentang benar dan betulnya hal itu dilakukan. Pertimbangan argumentative adalah 

pertimbangan normative yang harus secara jelas menunjukkan bahwa hal itu 

memang benar boleh dilaksanakan. Pertimbangan argumentative lainnya adalah 

pertimbangan strategis yang juga harus secara jelas mendasari tentang betulnya 

pilihan terhadap apa yang akan dilakukan. Dengan demikian dua sisi jawaban 

terhadap pertanyaan mengapa, dalam konteks perencanaan, akan memberikan 

rumusan konseprual tentang benarnya apa yang akan dilakukan dan secara 

strategis betulnya apa yang akan dilakukan itu sebagai suatu langkah yang secara 

teknis dapat direncanakan.  

 
39 Fred R. David, Manajemen Strategi Konsep, 6 
40 H. Fud Rumi dan Hafid Paronda, Manajemen Dakwah Islam (Wade Group, 2018), h. 

80. 



38 
 

 
 

Langkah kedua setelah rumusan perencanaan telah menunjuk secara jelas 

apa yang akan dilakukan, pertanyaan selanjutnya bagaimana hal itu bisa 

dilakukan. Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang harus dirumuskan dengan 

jelas dan terinci tentang langkah-langkah tehnis yang dapat ditempuh untuk 

mewujudkan apa yang akan dilaksanakan.  

Langkah ketiga adalah perumusan secara rinci dan teknis langkah-langkah 

yang benar dan tepat (dalam hal cara, tempat dan waktu) untuk melaksanakan 

sesuatu yang direncanakan. Pertanyaan perencanaan yang paling esensial adalah 

siapa yang akan melakukan apa yang telah dirumuskan secara argumentatif dan 

rinci. 

Dakwah pada daerah terpencil membutuhkan strategi tersendiri. Dalam 

dakwah pedalaman harus memiliki prinsip terpenting yaitu memperkenalkan 

agama yang membuat hidup masyarakat lebih mudah dan nyaman. Metode 

dakwah pada masyarakat terpencil dimaksudkan adalah alat-alat petugas dalam 

bekerja untuk mempengaruhi masyarakatnya agar menjadi tertarik perhatiannya 

dan kemudian mempunyai pengalaman pengalaman yang berhasil di dalam 

memecahkan masalah-masalah mereka melali usaha-usaha mereka sendiri dengan 

menggunakan petunjuk dan sumber-sumber teknis pemerintah.41 

Sebelum petugas dakwah menggunakan metode dakwah dengan efisien, 

mereka harus mengetahui metode apa yang tepat untuk digunakan, kedua 

mengetahui kapan mempergunakan masing-masing metode. Sebelum menentukan 

dan menggunakan metode dakwah, maka terlebih dahulu petugas dakwah harus 

menyelidiki terlebih dahulu masyarakat yang  akan hadapi terutama pada karakter 

masyarakat pedesaan. 42  Berdasarkan ciri dan karakter masyarakat pedesaan 

 
41 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

Al-Munzir, 8, no. 2 (2015),  h. 137. 
42 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 138. 



39 
 

 
 

tersebut tersebut, dapat dirumuskan beberapa model metode pengembangan 

dakwah di masyarakat pedesaan, yaitu sebagai berikut:  

1) Metode Kontak langsung 

Maksud dari metode ini adalah kontak langsung (direck contact), 

hubungan yang langsung berhadapan (face to face relation) dengan orang-orang 

desa secara individual maupun dalam kelompok. Hal ini sebagaimana dengan 

firman Allah dalam QS al-Hudjurat/49: 13. 

اِّ  لِّتَ عَارفَُ وْا ۚ  لَ   وَّقَ باَۤىِٕ شُعُوْبًِ  وَجَعَلْنىكُمْ   وَّانُْ ثىى  ذكََر   م ِّنْ  خَلَقْنىكُمْ  اِّنََّ  النَّاسُ  يَ رهَا  الِل ىِّ يَىٓ عِّنْدَ  اكَْرَمَكُمْ  نَّ 
َ عَلِّيْم  خَبِّيْْ   ىكُمْ ُۗاِّنَّ الِل ى      اتَْ قى

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu berasal dari laki-laki 

dan perempuan (bapak dan ibu), dan kami jadikan kamu bebangsa-bangsa 

(bermacam-macam ummat) supaya kamu berkenal-kenalan antara satu sama 

lain, sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu pada sisi Allah ialah 

orang yang lebih taqwa.43 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang dai ketika akan berkontak 

lansung dengan masyarakat hendaknya mempersiapkan diri dengan keilmuan 

yang memadahi karena akan menghadapi berbagai macam perbedaan, seperti 

perbedaan suku,adat,budaya,ras,agama,bahasa, dan pemikiran. 

Kontak langsung ini dilaksanakan agar dapat menimbulkan minat 

penduduk desa terhadap problem-problem desa yang baru dan menjadikan mereka 

berfikir bahwa  hal yang baik bila mereka mulai mencoba mengerjakannya. 

Strategi dakwah kontak langsung terdapat dalam firman Allah swt, QS. An-

Nahl/16: 125. 

ْ هِّيَ احَْسَنُُۗ اِّنَّ ربََّكَ  لَّتِِّ سَنَةِّ وَجَادِّلْْمُْ بِِّ لِِّْكْمَةِّ وَالْمَوْعِّظةَِّ الَِْ نَْ ضَلَّ    ادُعُْ اِّلٰى سَبِّيْلِّ ربَ ِّكَ بِِّ هُوَ اعَْلَمُ بِِّ
لْمُهْتَدِّيْنَ  اعَْلَمُ  وَهُوَ  ٖ  سَبِّيْلِّهعَنْ     بِِّ

Terjemahnya:  

 
43 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya , h. 517. 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah. Dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk. 44 

Ayat tersebut terdapat tiga jenis metode dakwah yang intinya adalah 

menyesuaikan materi dan cara berdakwah dengan sasarannya, kepada para 

cendekiawan jalannya dengan hikmah, kepada orang awam dengan mau’izhah 

hasanah yakni memberi nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa 

sebagaimana dengan taraf pengetahuan yang mereka fahami. Kemudian dengan 

cara jidal/diskusi dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang 

halus, lepas dari kekerasan, dan umpatan.45 

Pendapat ulama dalam tafsir kontemporer saat ini metode dakwah dalam 

Al-Qur`an surah An-Nahl ayat 125 meliputi tiga salahsatunya yang tepat 

diaplikasikan pada masyarakat terpencil, yaitu: Al-maui`dzah Al-hasanah. 

Mau`izhah al-hasanah atau nasihat yang baik adalah memberikan nasihat 

kepada orang lain dengan cara yang baik yaitu petunjuk-petunjuk ke arah 

kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh 

perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar, dan tidak mencari atau 

menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati atas 

kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek 

dakwah.46 Jika cara hikmah mengajak berbicara kepada akal agar memaklumi 

pesan-pesan, maka dakwah dengan mau`izhah adalah hasanah adalah mengajak 

 
44 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: P.T. Hidayakarya Agung, 

2019), h. 399. 
45 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur`an jilid 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 

193. 
46 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Cet. I, Jakarta: Amzah, 2009), h. 99-100. 
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berbicara kepada hati dan perasaan agar menyadari dan tergerak untuk 

bertindak.47 

Al-Mau`izha Hasanah merupakan cara berdakwah atau bertablig yang 

disenangi, mendekatakan manusia padanya dan tidak menjerakan mereka, 

memudahkan dan tidak menyulitkan. Singkatnya, ia adalah suatu metode yang 

mengesankan sasaran dakwah bahwa juru dakwah adalah sebagai teman dekat 

yang menyayanginya, dan sebagai yang mencari segala hal yang bermanfaat 

baginya dan membahagiakannya.48 Bentuk-bentuk dakwah mau`izhah hasanah di 

antaranya yaitu: 

a) Nasihat Sebagian ahli ilmu berkata nasihat adalah perhatian hati terhadap yang 

dinasihati siapa pun dia. Nasihat adalah salah satu cara dari al-mau`izhah al-

hasanah yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada 

sangsi dan akibat. Secara terminologi nasihat adalah memerintah atau 

melarang atau menganjurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. 

Ibnu Taymiyah menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki seorang 

penasihat yang mengajak kepada perbuatan makruf dan melarang orang lain 

berbuat mungkar haruslah memiliki ilmu tentang hal yang makruf dan yang 

mungkar dan dapat membedakan antara keduanya dan harus memiliki ilmu 

tentang keadaan orang yang diperintah dan yang dilarang. Dan yang dimaksud 

dengan ilmu itu adalah apa-apa yang dibawa Rasulullah dari apa-apa yang 

Allah utuskan kepadanya.. 

b) Tabsyir wa Tanzir.Tabsyir dalam istilah dakwah adalah penyampaian dakwah 

yang berisi kabar-k abar yang menggembirakan bagi orang-orang yang 

mengikuti dakwah. Adapun tujuan tabsyir yaitu: pertama Memperkuat atau 

 
47  Yusuf Al-Qaradhawi, Retorika Islam Bagaimana Seharusnya Menampilkan wajah 

Islam, terj. Abdillah Noor Ridlo, h. 29. 
48  Muhammad Husain Fadhlullah, Metodologi dakwah dalam Alquran, terj. 

TarmanaAhmad Qosim, (Jakarta: Lentera, 1997), Cet. Ke-I, h. 48. 
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memperkokoh iman, kedua Memberikan harapan, ketiga menumbuhkan sifat 

beramal, keempat menghilangkan sifat keragu-raguan. 

c) Kisah atau qashash diklasifikasikan ke dalam dua makna yaitu yang berarti 

menceritakan dan mengandung arti menelusuri atau mengikuti jejak. Makna 

Qashash dalam sebagian besar ayat-ayat berartikan kisah atau cerita, 

sedangkan ayat-ayat yang berbicara menggunakan lafazh qashash ternyata 

juga muncul dalam konteks cerita atau kisah tentang Nabi Musa as.49 

Metode dakwah secara lansung merupakan metode yang sangat cocok 

untuk diterapkan pada masyarakat daerah terpencil, karna dengan metode ini 

masyarakat dapat lansung merasakan sentuhan dakwah Islam dan dapat dengan 

mudah memaghaminya dan mengamalkannya. 

2) Metode Demontrasi  

Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode demonstrasi adalah 

metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu contoh, baik berupa 

benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya. Artinya suatu metode dakwah, di 

mana seorang dai memperlihatkan sesuatu atau mementaskan sesuatu terhadap 

sasarannya (massa), dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia inginkan.50 

Berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut: 

    }-صلى الله عليه وسلم   -  الِلَِّّ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رضى الله عنه   -مَالِّكِّ بْنِّ الِْوَُيْرِّثِّ    وَعَنْ 
الَْبُخَارِّير .   رَوَاهُ    رأَيَْ تُمُونِّّ أُصَل ِّي {  صَلروا كَمَا  

رضي  -" تنبيه ": هذه القطعة من حديث مالك بن الِويرث   . (   631رواه البخاري ) صحيح .  - 
. ، تفرد البخاري بروايتها  -الله عنه   

 
49  Sufian Suri, “TaFsir Dakwah Q.S An-Nahl Ayat 125 Dan Relevansinya Dengan 

Masyarakat”, Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam, 12. No. 2, (Juli-Desember 2022): h. 

62-28. 
50 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 139. 
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Artinya: 

Dari Malik bin Al-Huwaith radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah swt. 

bersabda: " Shalatlah kamu sekalian seperti apa yang sedang lakukan”(HR. 

Bukhari).51  

Rasulullah saw. seringkali menggunakan metode demonstrasi ini. 

Sebagaimana sebuah riwayat (hadits) yang menerangkan bahwa Rasulullah saw., 

pernah diajar oleh Jibril as, tentang sembahyang dengan metode demonstrasi atau 

dengan menampilkan contoh kaifiyah sholat kepada Rasululah. Oleh karena itu, 

Rasulullah mengambil tauladan Jibril untuk mengajarkan shalat kepada sahabat-

sahabatnya.  

Berdasarkan kedua dalil tersebut maka jelaslah metode demonstrasi dalam 

dakwah perlu dipelajari dan dijadikan bekal dakwah bagi para muballigh masa 

kini dan sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat pedesaan atau terpencil. 

Metode demonstrasi ini dianggap metode yang paling penting dan ampuh 

di dalam merobah praktek-praktek tradisional orang desa yang dalam beberapa hal 

mengenai demonstrasi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Pandangan para muballigh terkait hubungan kerja yang terus menerus dengan 

orang-orang desa adalah sangat penting bagi berhasilnya saran-saran yang 

dikemukakan petugas dakwah, karena yang ditunjukkan dalam metode 

demonstrasi ini adalah hasil.  

b) Metode demonstrasi dapat memperkuat penerimaan dan keyakinan, karena apa 

yang didemonstrasikan adalah hasilnya. 

c) Para petugas dakwah bekerja sama dengan penduduk secara intensif dalam 

melaksanakan demonstrasi. Dalam kerja sama itulah akan menemukan 

perbaikan dan penesuaia yang diperlukan sebelum memutuskan rekomendasi 

agar semua penduduk mengadopsi hasil dari hasil kerja sama tersebut. 

 
51 Sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari (631) “Peringatan”: Kutipan ini berasal dari hadits 

Malik bin Al-Huwayrith - radhiyallahu 'anhu - dan Al-Bukhari adalah satu-satunya yang 

meriwayatkannya., Bulugh al-Maram, Buku 2: Kitab Doa, https://sunnah.com/bulugh/2/222. 
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d) Bila petugas dakwah bekerja prosesnya secara step by step dengan beberapa 

orang desa dalam mengorganisir dan melaksanakan apa yang 

direkomendasikan, mereka akan mengetahui langkah-langkah program 

pendidikan yang harus diselenggarakan sebagai bimbingan kepada masyarakat 

dalam penerimaan rekomendasi.52 

Sebagaimana prinsip-prinsip penggunaan suatu metode, ada faktor-faktor 

yang harus diperhatikan yaitu ciri-ciri khusus masing-masing metode antara lain 

kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode demonstrasi: 

a) Metode ini memungkinkan massa (obyek dakwah) dapat menghayati dengan 

sepenuh hatinya tentang hal-hal baru yang menjadikan simulusnya. 

b) Lebih memusatkan perhatian massa kepada persoalan yang sedang dibahas. 

mempunyai kesan relatif awet dibanding dengan tanpa demonstrasi. 

c) Metode demonstrasi ini dimungkinkan pula akan mengurangi kesalah-

pahaman, atau masalah-masalah yang mungkin timbul di lubuk sanubari 

massa secara tidak langsung bisa terjawab. 

d) Dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan dari keseluruhan 

persoalan yang dibahas, sebab massa menghayati langsung terhadap persoalan 

yang dibahas, baik berupa contoh, model, gambar dan sebagainya. 

Kelemahan metode demonstrasi: pertamas metode demonstrasi 

memerlukan waktu persiapan yang banyak dan memerlukan banyak pemikiran. 

Kedua tidak wajar bila alat (media) tidak dapat diamati seksama.keempat tidak 

sema hal dapat didemonstrasikan. Kelima kurang efektif menggunakan metode 

demonstrasi, bila alat (media) kurang memadai dengan kebutuhan atau tujuan. 

Keenam memerlukan keahlian khusus bagi para subyek atau dai.53 

 
52 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 140. 
53 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 140. 
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3) Bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin desa  

Dewasa ini dakwah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus ada 

kerja sama dengan pemerintah atau pemimpin-pemimpin desa. Kerja sama yang 

dimaksudkan adalah pemerintah atau pemimpin-pemimpin desa, ulama dan orang 

tua serta tokoh masyarakat dalam mengatasi kemungkaran-kemungkaran yang 

terjadi di desa atau yang akan terjadi. Pengaruh khusus ulama ini tentu ada 

kaitannya dengan dakwah agama yang disampaikan ulama sehingga ia berwibawa 

di masyarakat. Kemungkaran-kemungkaran yang belum terjadi akan dilakukan 

upaya kuratif yaitu upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kemungkaran yang 

akan terjadi supaya tidak meluas dan merugikan masyarakat desa.  

Upaya kuratif secara formal memang sudah jelas tugas yang berwajib, 

dalam hal ini polisi dan kehakiman. Akan tetapi, anggota masyarakat juga 

bertanggung jawab mengupayakan pembasmian kemungkaran di lingkungan 

masyarakat di RT, RW, dan desa. Sebab jika mereka membiarkan saja terjadi 

kemungkaran di sernya, berarti mereka secara tidak sengaja merusak lingkungan 

masyarakat itu sendiri.54 

Upaya untuk membasmi kemungkaran-kemungkaran tentunya dengan 

jalan berorganisasi, yaitu RT dan RW, dengan tiga karakteristik: pertama, Jika 

yang berkuasa membasmi kejahatan itu dengan tangannya (kekuasaannya). kedua, 

Jika tidak sanggup karena tidak berkuasa maka cegahlah dengan lisan (ucapan, 

pidato, khutbah, ceramah dan diskusi-diskusi). ketiga, Jika tidak sanggup juga 

karena lemah, maka cegahlah dengan hati, artinya jangan mentoleri perbuatan 

jahat, yang dilakukan orang lain dan  jangan ikut. Dan pelihara diri serta keluarga 

dari perbuatan tersebut. 

4) Mengunjungi Rumah  

 
54 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 141. 
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Metode ini biasa disebut dengan metode silaturrahmi atau home visit. 

Metode ini sering juga digunakan oleh agama-agama lain. Metode mengunjungi 

rumah sangat efektif untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan maupun 

membina ummat Islam pada masyarakat pedesaan.  

Metode ini banyak memiliki berbagai kelebihan, di antaranya: 

a) Metode ini pada hakekatnya mengadakan silaturrahmi atau menyambung tali 

persaudaraan. Dalam silaturrahmi mengandung beberapa hikmah di antaranya 

menambah dan menguatkan tali persaudaraan, kadang-kadang bisa 

membicarakan masalah ekonomi (pembicaraan rezeki), tukar menukar 

pengalaman. Bahkan Rasulullah saw., pernah menegaskan bahwa hikmah 

silaturrahmi adalah: Barang siapa ingin murah rezekinya dan panjang umurna, 

makahendaklah mempererat tali hubungan silaturrahmi (HR. AlBukhari).  

b) Silaturrahmi adalah suatu kewajiban ummat Islam, sehingga metode dakwah, 

sehingga metode dakwah ini di samping merupakan aktivitas dakwah, 

sekaligus melaksanakan kewajiban. 

c) Mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan biaya banyak.  

Metode silaturrahmi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a)   Undangan tuan rumah; cara ini biasanya tuan rumah sudah memeluk agama 

Islam, namun mereka secara sadar berminat untuk memperdalam 

keIslamannya sehingga harus memenggil dai untuk memberikan pelajaran 

lebih lanjut. Biasa juga pihak yang mengundang merangkaikannya dengan 

acara-acara tertentu, seprti syukuran, arisan, paguyuban yang kebetulan 

dilaksanakan di rumahnya. Dengan kata lain cara ini bersifat pembinaan umat 

Islam. 

b)   Kehendak dai. Cara ini bersifat pengembangan ummat Islam yaitu dilakukan 

apabila obyek dakwah belum memeluk agama Islam dan diajak melalui 
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penjelasan dan argumentasi– agar mereka secara sadar mau memeluk agama 

Islam.55 

Metode silaturrahmi ini dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: pertrama, Tingkat usia obyek/sasaran dakwahnya. Kedua, 

Tingkat pengetahuannya. Ketiga, Status sosial dan ekonominya. Keempat, 

Ideologi yang dianut. 

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendekatkan kembali mad’u 

kepada Tuhannya, untuk menumbuhkan motivasi kerja, motivasi ibadah dan lain-

lain. Prosedur kunjungan ke rumah masyarakat adalah:  

a)    Dai dan timnya menetapkan objek kunjungan, yakni rumah siapa yang akan 

dikunjungi. 

b)    Mempersiapkan mental dan catatan klien untuk kunjungan, misalnya daftar 

permasalahan atau materi yang akan disampaikan kepada audiens. 

c)    Mengadakan diskusi dengan audiens untuk menerima masukan yang berguna 

bagi sasaran dakwah. 

d)   Mengadakan evaluasi hasil kunjungan bersama audiens dan dai.56 

Berdakwah di tengah-tengah masyarakat terkadang kurang meratah, yang 

tersentuh hanya masyarakat yang menghadiri kegiatan dakwah saja, sehingga 

masih banyak masyarakat yang masih dirumah tidaksempat menghadiri kegiatan 

dakwah, maka dari itu dengan metode ini, dapat menjangkau semuanya sehingga 

dakwah dapat tersebar secara merata. 

Asmuni menambahkan srategi dakwah yang dikutib oleh Ahmad Anas 

dalam bukunya yang berjudul Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan 

 
55 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 142. 
56 Akhmad Sukardi, “Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Sosiologis)”, 

h. 143. 
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Praktisi Dakwah sebagai Solusi Problematikan Kekinian, usaha dakwah harus 

memperhatikan beberapa hal, antara lain:  

a) Asas filosofi, yaitu asas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat 

hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah; 

b) Asas psikologi, yaitu asas yang membahas tentang masalah yang erat 

hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang dai adalah manusia, begitu 

juga sasaran dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik, sehingga 

ketika terdapat hal-hal yang masih asing pada diri mad’u tidak diasumsikan 

sebagai pemberontakan atau distorsi terhadap ajakan; 

c) Asas sosiologi, yaitu asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah, misalnya politik masyarakat 

setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran dakwah dan 

sosio-kultur, yang sepenuhnya diarahkan pada persaudaraan yang kokoh, 

sehingga tidak ada sekat di antara elemen dakwah, baik kepada objek (mad’u) 

maupun kepada sesama subjek (pelaku dakwah).Dalam mencoba memahami 

keberagamaan masyarakat, antara konsepsi psikologi, sosiologi dan 

religiusitas hendaknya tidak dipisahkan secara ketat, sebab jika terjadi akan 

menghasilkan kesimpulan yang fatal. 

d) Asas kemampuan dan keahlian (achievement and profesional), yaitu azas yang 

lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek dakwah 

dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan dijadikan 

ukuran kepercayaan mad’u; 

e) Asas efektifitas dan efisiensi, yaitu asas yang menekankan usaha 

melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sebagaimana dengan 

planning yang telah ditetapkan sebelumnya.57 

 
57  Ahmad Anas, Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah 

sebagai Solusi Problematikan Kekinian (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 184. 
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Seluruh asas yang dijelaskan tersebut termuat dalam metode dakwah yang 

harus dipahami oleh pelaku dakwah. Dimana Istilah metode atau methodos 

(Yunani) diartikan sebagai rangkaian, sistematisasi dan rujukan tata cara yang 

sudah dibina berdasarkan rencana yang matang, pasti dan logis.58 

B. Pembinaan Keagamaan 

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti bangun atau bentuk. 

Apabila diberi awalan me-, maka jadi membina, yang artinya membangun, 

mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik sehingga pembinaan mengandung 

arti proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan hasil 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.59 

Pembinaan berarti “pembaharuan atau penyempurnaan” dan “usaha” 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Hediyat Soetopo dan Westy 

Soemanto dalam bukunya Syafaat dengan judul “Perilaku Manusia (Teori dan 

Pengukuran)”, pembinaan adalah menunjuk pada suatu kegiatan yang 

mempertaruhkan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Jadi pembinaan 

adalah usaha untuk menyempurnakan sifat atau tindakan yang ada di lingkungan 

yang ada.60 

Asmuni Syukir yang mengatakan bahwa makna pembinaan adalah suatu 

usaha untuk mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia 

agar mereka tetap beriman kepada Allah, dengan menjalankan syariatnya 

sehingga mereka menjadi manusia yang hidup dalam kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. Asmuni Syukir memandang pembinaan dari sudut pandang religi atau 

 
58 Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2003), h. 56. 
59 Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota. Jurnal Evaluasi Terhadap Existasi Bapinroh 

(Jakarta. 1995). 
60 Syafaat dkk. Perilaku Manusia (Teori dan Pengukuran) (Cet:II, Pustaka Pelajar). h. 

152 
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mengarah pada keimanan sehingga perbuatan membina akan menghasilkan binaan 

yang memiliki kebahagiaan baik di dunia dan akhirat.61 

Pengertian lain agama diartikan perilaku umat bagi umat manusia yang 

sudah di tentukan dan di komunikasikan oleh Allah swt. melalui utusan-utusan, 

rasul-rasul atau nabi-nabi.62 

Secara etimologi, kata agama berarti percaya atau kepercayaan, sedangkan 

menurut terminologi pendapat dari M. Quraih Shihab dalam bukunya 

“Membumikan Alquran”, bahwa agama adalah sebagai hubungan antara makhluk 

dengan kholiknya, hubungan ini terwujud dalam sikap batin serta tampak pada 

ibadah yang dilakukannya, dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.63 

Secara eksplisit yang dimaksud keagamaan sendiri adalah penghayatan 

iman atau praktik-praktik yang memadukan pengalaman iman dengan unsur-unsur 

yang sebenarnya asing baginya. Pendapat lain mengatakan bahwa keagamaan 

merupakan suatu sistem creda (keyakinan) atas adanya yang mutlak itu, serta 

sistem norma (tata kaidah) yang mengatur dengan hubungan manusia dengan 

manusia dan alam lainnya, sebagaimana dan sejalan dengan tata keimanan dan 

tata peribadatan yang dimaksud. 64 Sedangkan pengertian keagamaan menurut 

peneliti adalah fenomena sosial yang mengatur hubungan vertikal yakni hubungan 

manusia dengan Allah swt. , serta hubungan horisontal yakni manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam ser sebagaimana dengan tata kehidupan yang 

mencakup keimanan, norma agama atau religi. Islam memiliki enam aspek yaitu, 

 
61 Hamruni, “Pembinaan Agama Islam Di Pesantren Muntasirul Ulum Man Yogyakarta 

Iii (Tinjauan Psikologi Humanistik-Religius), Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. Xiii, No. 1, 

Juni 2016. 
62 Syafaat dkk, Perilaku Manusia (Teori dan Pengukuran) (Cet: II, Pustaka Pelajar), h. 

14. 
63 Quraish Sihab, Membumikan Alquran (Bandung : Mizan), h.  1994, 210 
64 Endang Syaifudin Anshari, Pendidikan Anak Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Amani),  

h. 33. 
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keimanan kepada Allah swt, iman kepada para malaikat-Nya, iman kepada b-b-

Nya, iman kepada Rasul-Nya, iman pada hari akhir, dan iman Qada’ dan Qadar. 

Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa agama adalah aturan-aturan yang 

bersumber dari Allah swt melalui utusan, Rasul dan Nabi agar manusia dapat 

mengendalikan hawa nafsu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Pendapat lainnya dari Ahmad Syafi’I Ma’arif  bahwa Pembinaan 

keagamaan menurut adalah tugas suci yang dibebankan kepada setiap muslim di 

mana saja ia berada. Kewajiban dakwah, menyerukan dan menyampaikan agama 

Islam kepada masyarakat . fungsi pembinaan keagamaan adalah kegiatan 

mewujudkan agenda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan 

beragama.65 

Melihat uraian mengenai pembinaan agama tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

memelihara, mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan agama, serta 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dengan sejalan 

dengan ajaran agama Islam. 

Dasar pembinaan agama Islam adalah Alquran dan Hadits. Sebab 

keduanya adalah pustaka yang menjadi pegangan umat Islam, sebagaimana pada 

Hadis berikut: 

الَ 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

ه
 رَسُولَ اللَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
غ
َ
 بَل
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي عَنْ مَالِكٍ، أ ِ

ن 
َ
ث
َّ
مْ بِهِمَا   " وَحَد

ُ
ت
ْ
ك مَسَّ

َ
وا مَا ت

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْرَيْنِ ل

َ
مْ أ

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
رَك
َ
ت

 
َ
ة
َّ
ِ وَسُن

ه
ابَ اللَّ

َ
 كِت

هِ   بِيِّ
َ
. " ن  

Artinya: 

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik bahwa dia mendengar bahwa 

Rasulullah, saw. bersabda, Sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian 

 
65 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban (Jakarta: 

Pustaka Dinamika, 1999), h. 15 
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dua perkara yang tidak akan tersesat selagi (kalian) berpegang teguh 

dengan keduanya yaitu Alquran dan sunahku. (HR al-Hakim 1/284. 

Dinilai shahih oleh al-Albani dalam shahihul Jami’ no: 2937).66 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang 

agama haruslah berlandaskan pada sumber utama begitupula dalam pembinaan 

keagamaan haruslah merujuk pada Alquran dan Hadis.  

Pembinaan keagamaan erat kaitanya dengan ilmu dakwah, bahwa 

pembinaan pada suatu kelompok masyarakat berarti berbicara tentang dakwah 

pada masyarakat, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu agar masyarakat 

menjadi lebih baik dan selamat duni akhirat.  

Ayat Alquran yang memuat tentang pelaksanaan pembinaan keagamaan 

ialah QS. Ali Imran/3: 104, sebagai berikut: 

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ ُۗ وَاُ  لْمَعْرُوْفِّ وَيَ ن ْ يِّْْ وَيََْمُرُوْنَ بِِّ كَ هُمُ الْمُفْلِّحُوْن وَلْتَكُنْ م ِّنْكُمْ امَُّة  يَّدْعُوْنَ اِّلَٰ الَْْ ىِٕ
ۤ
 ولى

Terjemahnya:  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.67 

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim Alquran di bawah 

pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas Alquran 

Univ Islam Madinah, bahwa Allah swt. menekankan kewajiban keberadaan 

segolongan kaum muslimin yang menyeru kepada Islam, mengajak kepada 

ketaatan dan melarang kemaksiatan. Orang-orang yang mendapat derajat yang 

tinggi yang melakukan amalan ini adalah orang-orang yang akan meraih surga.68 

 
66  Muwatta Malik Buku 46: Surat Keputusan https://sunnah.com/malik/46/3, 

https://almanhaj.or.id/60795-berpegang-teguh-pada-Alquran-dan-sunnah.html, (21 September 

2023). 
67 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 63. 
68 TafsirWeb: https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html, (18 februari 

2024). 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada suatu daerah hendaklah ada di 

antara masyarakat melaksanakan dakwah, memberikan pembinaan keagamaan, 

memberikan efek positif pada masyarakat lain agar menjadi masyarakat yang 

lebih baik serta selamat dunia dan akhira. 

Ayat tersebut yang paling umum dan utama dalam pembahasan mengenai 

kewajiban dakwah. Secara sederhana ayat ini berbicara tentang perintah 

melaksanakan dakwah serta amar makruf nahi mungkar. 

Para ulama menjelaskan, bahwa mengajak manusia ke jalan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala hukumnya fardhu kifayah di negeri-negeri atau wilayah-

wilayah yang sudah ada para dainya yang melaksanakannya. Jadi, setiap negeri 

dan setiap wilayah memerlukan dakwah dan aktifitasnya, maka hukumnya fardhu 

kifayah jika telah ada orang yang mencukupi pelaksanaannya sehingga 

menggugurkan kewajiban ini terhadap yang lainnya dan hanya berhukum sunnah 

muakkadah dan sebagai suatu amalan yang agung. 

Jika pada suatu negeri atau suatu wilayah tertentu tidak ada yang 

melaksanakan dakwah dengan sempurna, semuanya berdosa, dan wajib atas 

semuanya, yaitu atas setiap orang untuk melaksanakan dakwah sebagaimana 

dengan kesanggupan dan kemampuannya. Adapun secara nasional, wajib adanya 

segolongan yang konsisten melaksanakan dakwah di seluruh penjuru negeri 

dengan menyampaikan risalah-risalah Allah dan menjelaskan perintah-perintah 

Allah swt dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, karena Rasulullah saw pun 

mengutus para dai dan berkirim surat kepada para pembesar dan para raja untuk 

mengajak mereka ke jalan Allah swt.69 

 
69  https://almanhaj.or.id/7618-hukum-berdakwah-dan-keutamaannya.html, ( 21 

September 2023). 

 



54 
 

 
 

Kewajiban berdakwah dalam suatu kelompok masyarakat berarti 

kewajiban memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat. Pembinaan 

keagamaan yang dimaksudkan di sini adalah pembinaan berdasarkan Alquran dan 

Hadis, dengan tujuan agar menjadi lebih baik dan tercapainya kebahagian serta 

keselamatan dunia akhirat. 

Kewajiban berdakwah pada setiap individu dimulai dari hal kewajiban 

berdakwah untuk dirinya sendiri, kepada keluarga kerabat terdekat hingga 

masyarakat luas. Namaun berdakwah pada masyarakat luas di perlukan kriteria 

khusu agar untuk menjadi seorang dai yang kompeten dalm berdakwah. Kriteria 

dan persyaratan yang dimaksut adalah dalam QS. An-Nur/24 :55 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

تِّ ليََسْتَخْلِّفَن َّهُمْ فِِّ الًْرَْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ  لِّحى ُ الَّذِّيْنَ اىمَنُ وْا مِّنْكُمْ وَعَمِّلُوا الص ى ذِّيْنَ مِّنْ قَ بْلِّهِّمْْۖ  وَعَدَ الِل ى
يَ عْبُدُوْنَ  بَ عْدِّ خَوْفِّهِّمْ امَْناًُۗ  وَليَُ بَد ِّلنَ َّهُمْ م ِّنْْۢ  لَْمُْ  ى  لَْمُْ دِّيْ نَ هُمُ الَّذِّى ارْتَضى شَيْ  اًُۗ وَليَُمَك ِّنَنَّ   ْ ْ لًَ يشُْرِّكُوْنَ بِِّ نِِّ

قُوْنَ  سِّ كَ هُمُ الْفى ىِٕ
ۤ
    وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذىلِّكَ فاَوُلى

Terjemahnya: 

Allah swt. telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan yang mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan 

mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang 

sebelum mereka berkuasa; dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka 

agama yang telah dia ridai; dan dia sungguh akan mengubah (keadaan) 

mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka 

menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa 

pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang 

fasik.70 

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa, secara tegas Allah telah 

menjanjikan sesuatu kepada orang-orang yang mempercayai kebenaran, tunduk 

kepadanya dan mengerjakan amal saleh. Yaitu, dia akan menjadikan mereka 

sebagai pengganti orang-orang terdahulu yang mewarisi kekuasaan di muka bumi, 

 
70 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 357. 
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seperti halnya orang-orang yang telah mendahului mereka. Allah juga akan 

meneguhkan bagi mereka agama Islam sebagai agama kepasrahan yang diridai-

Nya. Dengan demikian, kalian menjadi memiliki wibawa dan kekuasaan. Begitu 

pula Allah akan mengganti keadaan mereka dari rasa takut menjadi rasa aman, 

sehingga kalian dapat beribadah dengan tenang dan tidak menyekutukan-Nya 

dengan suatu apa pun dalam beribadah. Barangsiapa memilih untuk kafir setelah 

datangnya janji yang benar ini, atau keluar dari agama Islam, sesungguhnya 

mereka itu adalah orang-orang yang fasik, ingkar dan membangkang.71 

Ayat tersebut merupakan mandat Allah kepada kaum muslim secara 

umum, dimana saja mereka berada dan di zaman manapun, untuk mengangkat 

mereka menjadi khalifah dibumi ini, dengan syarat:  

1. Mereka harus benar-benar beriman kepada Allah 

2. Mereka harus mengerjakan amal saleh dalam arti seluas-luasnya  

3. Mereka harus menyembah hanya kepada Allah  

4. Sama sekali mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapa dan 

dengan barang apapun. 

Pembinaan keagamaan dilakukan dengan menggunakan berbagai macam 

strtegi yang ditempun untuk tersampainya suatu pesan dakwah Islamiyah ke 

semua kelompok dan kalangan masyarakat agar tercapainya tujuan dakwah yaitu 

selamat dunia dan akhirat. Adapaun materi pembinaan keagamaan yang penting 

untuk di lukan terutama di pedesaan yaitu: 

1. Keluarga sakinah 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, tentram. Kekuatan iman 

dan taqwa umat Islam yang tertanam dalam dirinya akan memberikan dampak 

positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Setiap anggota 

 
71 TafsirQ.com, https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-55#tafsir-quraish-shihab, (18 februari 

2024). 
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keluarga (ayah, ibu, anak-anak) dirumah tersebut taat beribadah kepada Allah, 

banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan menghormati cinta kepada 

orang tua dan sebaliknya. 72  pembinaan keluarga sakinah adalah segala usaha, 

ikhtiar dan kegiatan yang dilakukan terus menerus dengan perencanaan, 

pengorganisasian, serta pengendalian keluarga yang dibina atas perkawinan yang 

sah, sehingga mampu mencapai tujuan untuk menjadi keluarga teladan. 

Keluarga sakinah dalam perspektif Islam adalah mewujudkan keluarga 

penuh dengan iman dan ketaqwaan kepada Allah swt dengan cara memelihara diri 

dan keluarga dari api neraka, terlebih dahulu harus lah para kepala keluarga 

dahulu yang dipelihara dari api neraka barulah anggota keluarga lainya. Berikut 

lima kriteria tingkatan keluarga sakinah dalam Islam: 

a. Keluarga Pra Sakinah 

Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui 

ketentuan pernikahan yang sah. Artinya yang tidak dibenarkan dalam Islam. 

Mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material 

(kebutuhan pokok) secara minimal, seperti dasar keimanan, salat, zakat, puasa, 

sandang pangan, papan, dan kesehatan. Tolak ukurnya:73 

1) Keluarga yang tidak sebagaimana dengan undang-undang yang berlaku; 

2) Tidak memiliki dasar keimanan; 

3) Tidak mendirikan salat lima waktu (salat wajib/maktubah); 

4) Tidak menunaikan zakat fitrah; 

5) Tidak menunaikan puasa wajib (Ramadan); 

6) Tidak tamat SD, tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis; 

7) Termasuk kategori fakir dan miskin; 

 
72 Sofyan S.Willis, Konseling Keluarga, Family Counseling (Bandung: Alfabeta, 2015), 

hal. 32. 
73  Adib Machrus, “Pondasi Keluarga Sakinah” (Direktur Bina KUA dan Keluarga 

Sakinah, Jakarta, 2017), h. 16. 
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8) Berbuat asusila; dan 

9) Terlibat dalam perkara-perkara kriminal.  

b. Keluarga Sakinah I 

Keluarga Sakinah I (satu) adalah keluarga yang dibangun tersebut 

pernikahan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material 

secara minimal. Akan tetapi, ia belum dapat memenuhi kebutuhan sosial 

psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan agama, interaksi sosial 

keagamaan dan lingkungannya.74 Untuk tolak ukur dari keluarga Sakinah I adalah 

sebagai berikut: 

1) Pernikahan sudah sebagaimana dengan aturan syariat atau aturan yang 

dibenarkan dalam Islam; 

2) Pernikahan sudah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan; 

3) Keluarga memiliki administrasi legal, seperti surat nikah atau bukti lain 

yang membenarkan bahwa pernikahan tersebut sah; 

4) Mempunyai perlengkapan salat (ibadah), sebagai bukti bahwa mereka 

melaksanakan salat wajib dan dasar keimanan; 

5) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai bukti bahwa mereka bukan 

golongan fakir dan miskin; 

6) Meski memiliki perlengkapan salat, mereka masih sering meninggalkan 

salat; 

7) Jika sakit, masih percaya dengan hal mistis seperti dukun; 

8) Masih percaya dengan hal-hal takhayul; 

9) Tidak begitu gemar mendatangi majelis taklim atau pengajian; dan 

10)  Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD. 

 
74 Adib Machrus, “Pondasi Keluarga Sakinah”, h. 17. 
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c. Keluarga Sakinah II 

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan 

yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami 

pentingnya pelaksanaan agama. Pada tingkatan ini, keluarga mampu mengadakan 

interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan masyarakat, tetapi belum mampu 

menghayati dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Untuk tolak 

ukur keluarga sakinah II (dua) adalah sebagai berikut:75 

1) Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau sejenisnya yang 

mengharuskan terjadinya perceraian; 

2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung; 

3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP atau sederajat; 

4) Memiliki rumah sendiri walaupun sederhana; 

5) Aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan; 

6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat dan memenuhi empat 

sehat lima sempurna; dan 

7) Tidak terlibat perkara kriminal. 

d. Keluarga Sakinah III 

Keluarga Sakinah III (tiga) adalah keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakkul karimah, psikologis, dan 

pengembangan keluarganya. Akan tetapi belum mampu menjadi suriteladan bagi 

lingkungannya. Adapun tolak ukur dari Keluarga Sakinah III adalah sebagai 

berikut:76 

 
75 Adib Machrus, “Pondasi Keluarga Sakinah”, h. 17. 
76 Adib Machrus, “Pondasi Keluarga Sakinah”, h. 18. 
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1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di 

masjid-masjid maupun dalam keluarga; 

2) Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial 

masyarakat; 

3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat umum; 

4) Memiliki ijazah SMA ke atas; 

5) Rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya; 

6) Meningkatkan pengeluaran kurban; dan 

7) Melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, sebagaimana tuntunan 

agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Keluarga Sakinah III Plus 

Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan keimanan, etika, ketakwaan secara sempurna, kebutuhan sosial 

psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suriteladan bagi 

lingkungannya. Adapun tolak ukur dari keluarga Sakinah III Plus adalah sebagai 

berikut:77 

1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah hai dan dapat memenuhi kriteria 

haji mabrur; 

2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang 

dicintai dan disegani oleh masyarakat dan keluarganya; 

3) Mengeluarkan zakat, infak, sedekah jariah, dan lain sejenisnya; 

4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam 

memenuhi ajaran agama; 

5) Keluarga yang mampu mengembangkan dan meluaskan ajaran agama; 

 
77 Adib Machrus, “Pondasi Keluarga Sakinah”, h. 19. 
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6) Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana (S1); 

7) Sudah tertanam di dalam keluarganya nilai-nilai keimanan, ketakwaan, 

dan akhlakul karimah; 

8) Di dalam keluarganya tumbuh cinta selaras dan simbang, baik untuk 

anggota keluarganya yang lain maupun lingkungannya; 

9) Mampu menjadi suriteladan masyarakat sernya. 

2. Salat 

Moh. Rifa’I menyatakan, bahwa salat berjamaah adalah salat yang 

dilakukan oleh orang banyak bersma-sama, sekurang-kurangnya dua orang, 

seorang dintara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang 

hukum Islam dipilih menjadi Imam. dia berdiri di depan sekali, dan lainnya 

berdiri di belakannya sebagai makmum/pengikut. 78  Pengertian salat juga 

dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. An- Nisa / 4:103. 

فاَقَِّ  تُمْ  اطْمَأْنَ ن ْ فاَِّذَا  جُنُ وْبِّكُمْ ۚ  وَّعَلىى  وَّقُ عُوْدًا  قِّياَمًا   َ الِل ى فاَذكُْرُوا  الصَّلىوةَ  تُمُ  قَضَي ْ اِّنَّ  فاَِّذَا  الصَّلىوةَ ۚ  يْمُوا 
باً مَّوْقُ وْتً     الصَّلىوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَْْ كِّت ى

Terjemahnya:  

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah 

(mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun 

berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan 

sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya 

telah ditentukan atas orang-orang mukmin. 

Salat menurut istilah adalah ibadah yang terdirih dari perbuatan dan 

ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 79 

Mendirikan salat berarti beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah 

dtentukan. Melaksanakan salat, dapat dilakukan  sendirian dan dapat pula 

 

78Sulaiman Rasjid, Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap), (Cet. Ke LVII; Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2012), h.106. 

79Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 91. 
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dilakukan secara berjamaah. Sedang salat berjamaah jauh lebih afdhal karena di 

dalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam 

suasana yang teratur di bawah pimpinan seorang imam.80 

Sebagian Ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu fardu ‘ain (wajib 

‘ain), sebagian berpendaat bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah, dan Sebagian 

juga berpendapat sunnah muakkad (sunat istimewah). Yang akhir inilah hukum 

yang lebih layak, kucuali bagi salat jumat.  Menurut kaidah persebagaimanaan 

beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan tersebut, 

pengarang Nailul antar berkata, “pendapat  seadil-adilnya dan lebih dekat kepada 

yang betul ialah salat berjamaah itu sunah muakkad”.81 

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah ada 

yang mengatakan fardhu kifayah, ada pula mengatakan sunnah mu’akkadah, 

sebagai berikut: Pertama Fardhu a’in artinya, wajib bagi setiap individu muslim 

lelaki yang sudah baligh dan mampu untuk mengahadirinya. Ibnu Qudamah 

seorang ulama rujukan dalam Mazhab Al- Hanabilah menuliskan dalam b Al- 

Muhgni menyatakan bahwa: “berjamaah itu hukumnya wajib dalam salat lima 

waktu”. 

Kedua, Pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi’I, Hanafi dan maliki. 

Mereka berdalil dengan dalil-dalil dinyatakan oleh para Ulama yang berpendapat 

tentang fardhu ‘ain. Hanya saja dalil-dalil tersebut bermakna Fardhu kifayah. 

Fardhu kifayah adalah  bila sudah yang mengerjakan salat jamaah, maka gugurlah 

kewajiban yang lain untuk menunaikannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun 

yang mengerjakannya, maka berdosalah semua orang yang mengikuti salat 

berjamaah. 

 

80Iman Hambali, Khusyuk Shalat Kesalahan-Kesalahan Dalam Shalat Dan Bagaimana 

Memperbaikinya, ahli Bahasa oleh Sudarmadji, (Cat. Ke I; Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), h. 123. 

81Sulaiman Rajid, Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), h. 106. 
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Ketiga, Pendapat Sunnah Muakkad didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah 

dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Syaukani dalam bnya 

Nailul Authar (III/146). Beliau berkata bahwa, “Pendapat paling tengah dalam 

masalah hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkada. 

Pendapat disandarkan pada hadis Rasulullah saw. yang mengatakan bahwa 

“salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian dengan dua puluh tujuh 

derajat atau dua puluh lima”.82 

Salat merupalan kewajiban bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang 

sudah balik, bagi laki-laki hendaknya melukan salat berjamaah di masjid dan 

perempuan lebih baik dirumah. 

3. Adab berbicara 

Kamus besar bahasa Indonesia mengungkap bahwa etika adalah ilmu 

tentang prinsip-prinsip moral. Etika terbagi menjadi tiga makna utama yaitu ilmu 

kebaikan, dan kewajiban moral. Kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan 

dengan etika, serta nilai tentang benar dan salah tetap bertahan dalam suatu 

kelompok atau masyarakat. Etika sering juga disebut dengan Filsafat. Dimana, 

Moral Etika merupakan salah satu cabang dari filsafat yang berbicara tentang 

tingkah laku manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup yang utama.83 

Berikutnya, etika menurut M. Quraish Shihab menjelaskan etika tidak 

dapat disamakan dengan akhlak dalam ajaran agama, etika dibatasi oleh sopan 

santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku 

lahiriah.84 

 

82Khalilurahman Al- Mahfani, b Lengkap Panduan Shalat, (Cet. I; Jakarta: Wahyu Qalbu, 

2016), h. 341. 
83  Muhammad Mufid,Etika Filsafat Dan Komunikasi, (Cet.4, Jakarta:Prenada Media 

2015), 

173 
84 Abd. Haris,Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional-Religius, (LKIS Yogyakarta 

2010), 41. 
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Era moderan saat ini dari anak-anak sampai dewasa sudah mengenal dan 

menggunakan yang namanya handohone yang memiliki efek yang dapat perubah 

prilaku, aklak, adab berbicara penggunanya, sehingga dinilai perlu untuk lebih 

memerhatikan perkembangan adab berbicara anak sebelum terpengaruh lebih jau 

dalam menerima asupan negative dalam lingkungan era modern. Inilah hal yang 

perlu di perhatikan oleh para dai, bahwa memang dalam berdakwah dituntut untuk 

memiliki kemampuan melihat mengamati hal-hal negative apa yang berkembang 

yang perlu di benahi sehingga dapat berdakwah dengan tepat sasaran. 

Adapun syarat-syarat tertentu untuk menjadi dai Menurut Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yaitu:85 

a. Hendaknya ia mengilmu apa yang ia dakwahkan. Yaitu ia memiliki ilmu 

tentang syariat Allah hingga ia tidak mendakwahkan orang kepada kesesatan 

dalam keadaan tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya. Maka seorang 

dai itu harus belajar terlebih dahulu mengenai apa-apa yang hendak ia 

dakwahkan dan mempelajari amalan-amalan yang akan ia dakwahkan, 

mempelajari pendapat-pendapat yang akan ia dakwahkan, mempelajari apa 

saja amalan-amalan yang dilarang agama, dan semisalnya 

b. Hendaknya ia memahami kondisi orang-orang yang didakwahi. Karena objek 

dakwah itu bermacam-macam keadaannya. Di antara mereka ada yang 

memiliki ilmu sehingga dai membutuhkan kekuatan ilmu dalam debat dan 

diskusi. Di antara mereka ada yang tidak berilmu. Di antara mereka ada yang 

keras kepala, dan ada pula yang tidak keras kepala. Intinya keadaan mereka 

berbeda-beda, bahkan penerapan hukumnya juga akan berbeda 

karena perbedaan kondisinya. 

 
85 https://muslim.or.id/26662-syarat-syarat-menjadi-dai.html, (21 September 2023). 

https://muslim.or.id/26662-syarat-syarat-menjadi-dai.html
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c. Hendaknya bersikap hikmah dalam dakwahnya. Yaitu ia menyikapi orang 

yang didakwahi dengan sikap yang sebagaimana dan menyikapi setiap 

persoalan dengan sikap yang sebagaimana pula. Kemudian ia memulai 

dakwahnya dari hal yang paling urgen baru setelah itu hal yang urgensinya 

dibawahnya.   

Berdakwah pada masyarakat luas memang dibutuhkan sesorang yang 

memiliki pengetahuan yg mencukupi terkait tentang dakwah, agar dalam 

berdakwah dapat teraarah dan berjalan dengan sukses. Seseorang yang 

berpendidikan yang memiliki ilmu pengetahuan yang mempuni, memenuhi 

kriteria seorang dai wajib kiranya ikut andil sebagai subjek dakwah yaitu sebagai 

pendakwah yang memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat luas. 

Maka dari itu tugas ini di berikan kepada Kantor Urusan Agama pada 

setiap Kecamatan Mapilli di seluruh indonesia. Sebagaimana dengan tugas dan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Tugas 

Melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Mapilli mempunyai tugas: melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor 

Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan Mapilli berdasarkan Kebijakan 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Peraturan Perundang-undangan. 

b. Fungsi 

Berdasarkan PMA Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Urusan Agama, maka selain tugas pokok tersebut tersebut, Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Mapilli  wajib melaksanakan tugas untuk 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
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1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah 

dan rujuk. 

2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi 

manajemen KUA. 

3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA. 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

6) Pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah, dan 

7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.86 

C. Daerah Terpencil 

Dakwah diartikan dapat memberikan pedoman serta jalan hidup untuk 

memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat dari satu situasi ke situasi lain 

yang lebih baik dan memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama Islam 

yang telah disebar, sehingga bisa dirasakan oleh orang lain tentang kebutuhan 

yang sangat wajib dalam kehidupannya.  

Murni Himawati, berpendapat bahwa, daerah terpencil adalah kawasan 

yang tertinggal dari pertumbuhan/daerah lain akibat kekurangan sarana 

(infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan 

kawasan. Dakwah pada daerah terpencil membutuhkan strategi tersendiri. 

Dakwah pedalaman harus memiliki prinsip terpenting yaitu memperkenalkan 

agama yang membuat hidup masyarakat lebih mudah dan nyaman.   

Dakwah pada daerah terpencil menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Islam 

mengajarkan untuk menjadi pribadi yang selalu berbuat baik, tidak hanya untuk 

 
86 https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-danfungsikuakecamatan/#:~:text=1.Pelaksa 

naan%20pelayanan%2C%20pengawasan%2C,4.Pelayanan%20bimbngan%20keluarga%20sakinah

, (21 Agustus 2023). 

https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-danfungsikuakecamatan/#:~:text=1.Pelaksa na
https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-danfungsikuakecamatan/#:~:text=1.Pelaksa na
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diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu, Islam diwajibkan bagi 

setiap pemeluk agama agar dapat turut andil dalam kegiatan dakwah demi 

tersebarnya ajaran dan nilai-nilai Islam khususnya daerah terpencil.87 

Kesimpulannya bahwa dakwah daerah terpencil selalu mendorong pada 

umatNya untuk selalu aktif melakukan kegiatan dakwah. Setiap umat muslim 

dituntut untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia. Dengan 

kegiatan dakwah ini, Islam dapat menyebar dan diterima pada seluruh belahan 

dunia terutama daerah terpencil. 

Berdasarkan Kepmenkes 949 tahun 2007, daerah terpencil adalah daerah 

yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis 

(kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa. 88  Daerah Terpencil adalah 

suatu wilayah yang sulit dijangkau, dansarana/infrastruktur transportasi terbatas 

serta wilayah yang ekonomimasyarakatnya belum berkembang sehingga 

diperlukan biaya yangtinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.89 

Murni Himawati berpendapat bahwa, daerah terpencil adalah kawasan 

yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau 

kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat 

pertumbuhan/perkembangan kawasan. 

Daerah bisa dikategorikan pada kawasan terpencil apa bila: daerah 

perdesaan (unit administrasi desa); sarana/infrastruktur aksesibilitas kurang/tidak 

 
87 Muhammad Ahnu  Indris, “Dakwah Pada Masyarakat Tepencil: Metode Da’wah bi al-

hal Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Kehidupan Mad’u”, Jurnal Studi KeIslaman, 4, no. 1 

(2018): h. 78.  
88 Radinal Husein, “Studi Evaluasi Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Pada 

Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan Terhadap Capaian Indikator 

Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kota”, (Tesis—Universitas Indonesia, Depok, 

2013), h. 20.  

89  Bakhtiar Amaluddin, Kamus Hukum Indonesia, 2004, https://www.kamus-

hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil, (3 September 2023) 

https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil,
https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil,
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ada: jalan, jembatan; secara geografis jauh dari pusat pertumbuhan; ada isolasi 

geografis yang memisahkan dari daerah lain.90
 

Melihat definisi dan karakteristik tersebut, Mahmudin menggambarkan 

kondisi sosial masyarakat desa (terpencil). Menurutnya, masyarakat terpencil itu: 

lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan 

masyarakat pedesaan; mata pencaharian bercorak agraris dan relatif homogen 

(bertani, beternak, nelayan, dll); corak kehidupan sosialnya bersifat gemain schaft 

(paguyuban dan memiliki community sentiment yang kuat); keadaan penduduk 

(asal-usul), tingkat ekonomi, pendidikan dan kebudayaannya relatif homogen; 

interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik; 

memiliki keterikatan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi 

warisan leluhurnya; masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

kebersamaan/gotong royong kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan 

dan keterlibatan sosial; jumlah warganya relatif kecil dengan penguasaan iptek 

relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah; pembagian 

kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehingga deferensiasi sosial masih 

sedikit; kehidupan sosial budayanya bersifat statis, dan monoton dengan tingkat 

perkembangan yang lamban; masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah 

terhadap nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru; memiliki sistem nilai 

budaya (aturan moral) yang mengikat dan dipedomani warganya dalam 

melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis; penduduknya 

bersifat konservatif, tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan menjunjung 

tinggi tata nilai dan norma-norma yang berlaku.91
 

 
90 Himawati, Murni, “Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf Alquran Jakarta”, h. 40. 
91  Mahmudin, “Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris”, Jurnal Dakwah 

Tabligh, 14, No. 1 (Juni, 2013), h. 107.  
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Mengutip pendapat Landisi, kondisi sosial masyarakat terpencil itu: 

umumnya mereka “curiga” terhadap orang luar yang masuk; para orang tua 

umumya otoriter terhadap anak-anaknya; cara berfkir dan sikapnya konservatif 

dan statis; mereka amat toleran terhadap nilai-nlai budayanya sendiri, sehingga 

kurang toleran terhadap budaya lain; adanya sikap pasrah menerima nasib dan 

kurang kompetitif; memiliki sikap kurang komunikatif dengan kelompok sosial 

diatasnya. 

Pengertian masyarakat pedesaan adalah masyarakat dan pedesaan atau 

desa, dua kata yang mempunya arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari 

dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, Masyarakat 

diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan 

atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi 

satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia 

yang saling berinteraksi.92  Masyarakat pedesaan adalah dua kata yang terpisah 

atau mempunyai arti tersendiri, untuk bisa mendapatkan pengertian dari dua kata 

tersebut maka harus diartikan terlebih dahulu dari kata perkata sehingga dari dua 

kata tersebut bisa di jadikan satu arti yang seperti di harapkan. 

Seluruh ciri atau karakteristik tersebut sangat berpengaruh terhadap 

konsep berdakwah. Bagaimana seorang dai dapat menyesuaikan metode 

dakwahnya dengan keadaan mad’u yang cenderung menerima sikap pasrah dan 

kurang komunikatif dengan orang golongan tersebutnya.93 

Kondisi masyarakat sebagaimana disebutkan tersebut rata-rata tingkat 

pendidikannya rendah, karena kurangnya aksesibilitas; tingkat ekonomi menengah 

ke bawah, karena kegiatan ekonomi yang tidak merata; masih menggantungkan 

hidupnya pada sumber daya alam. 

 
92 Koentjaraningrat,  Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 144. 
93 Mahmudin, “Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris”, h. 108.  
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Masyarakat terpencil cenderung ekslusif (tertutup), tidak dapat 

membedakan antara hal-hal yang bersifat ajaran dan non-ajaran, cenderung 

tekstualis-literalis, cenderung kurang menghargai waktu, cenderung tidak 

mempermasalahkan tradisi yang terdapat dalam agama, cenderung tidak 

mengutamakan perasaan dari pada akal pikiran, cenderung bersifat jabariah dan 

teosentris, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, jumud 

dan statis. Kondisi masyarakat masyarakat yang cenderung memiliki waktu yang 

terbatas di waktu malam dan lebih banyak bekerja pada siang hari serta lebih 

banyak di rumah pada malam hari,94 maka metode dakwah yang strategis adalah 

dakwah melalui karya nyata, karena jika, misalnya, menggunakan metode bi al-

lisan, mereka memiliki waktu yang terbatas; jika, misalnya, menggunakan metode 

bi al-qalam, tingkat pendidikan mereka tergolong rendah, sehingga pesan dakwah 

tidak dapat merata. Maka dari itu, metode da’wah bi al-hal sangat pas untuk 

menyampaikan pesan-pesan agama. 

D. Kerangka Fikir 

Landasan dan pedoman berfikir dalam melakukan penelitian ini diperlukan 

adanya penentuan dimana dari masalah yang mana dianggap penting untuk diteliti 

dan kemudian digambarkan menjadi kerangka fikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah 

teridentifikasi sebagai masalah yang dianggap urgen.95 

Memberikan gambaran singkat terkait hal yang utama yang di libatkan 

dalam penelitian, kemudian menyusun dalam bentuk konseptual yang terstruktur 

dari hal yang pertama yang akan di amati atau di teliti hingga pada tahap hasil 

penelitian. 

 
94 Muhammad Ahnu  Indris, “Dakwah Pada Masyarakat Tepencil: Metode Da’wah bi al-

hal Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Kehidupan Mad’u”, Jurnal Studi KeIslaman, 4, no. 1 

(2018): h. 78.  
95 Sugiono Metode Pendekatan Kualitatif (cet. XIIV; Bandung: Alfabeta, 2012, h. 91. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelian kualitatif,maka 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan menggalis suatu 

fakta,  lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan yang 

bersifat naratif.  

Purnomo berpendapat bahwa, penelitian kualitatif menekankan pada analisis 

induktif, bukan analisis deduktif. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep 

dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis melalui 

perhitungan angka-angka. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Pemilihan pendekatan dalam penelitian tergantung pada 

jenis penelitian yang akan dilaksanakan109. 

Nana Syaodih Sukmadinata berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah  

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa,aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok. Pendapatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut 

sejarah utuh.110 

Penelitian kualitatif terdapat, sampel sumber data disebut sebagai informan 

dan penetapannya dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sumber informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sebagaimana dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian111. 

 
109.Purnomo setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. Ed. 2 (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h.78   

110Lex J. molleong, Metode Penelitiann Kualitatiff Edissi revisi (Bandung: PT. Reeaja Rosda 

Karya, 2006), h. 3. 
111 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 11.  
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Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian terbuka yang berakhir dilakukan 

dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Informan 

diminta untuk  menjawab pertanyaan umum,  menentukan persepsi, pendapat dan 

perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah  

penelitian.  kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung 

pada kemampuan,  pengalaman kesepakatan dari interview itu. 

Berdasarkan pada pandangan tersebut,  maka penelitian kualitatif dalam 

tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta,  lalu memberikan penjelasan 

terkait berbagai realita yang ditemukan.  oleh karena itu,  peneliti langsung 

mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan strategi dakwah 

dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Kecamatan 

Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Lokasi Penelitian 

Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 

dipertimbangkan  dalam penetapan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.112 Oleh sebab itu peneliti memilih tempat di dusun tiga Bulu-bulu Desa 

Rumpa dengan penelitian tentang strategi dakwah dalam pembinaan keagamaan di 

Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan dakwah. Diarahkan kepada 

pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya 

atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sebagaimana dengan logika ilmu tersebut. 

Merujuk pada jenis penelitian yang digunakan peneliti. Peneliti menggunakan 

pendekatan yang dianggap bisa membantu dalam penelitian, dengan menggunakan 

pendekatan dakwah. Pendekatan penelitian ini peneliti gunakan kepada pihak-pihak 

 

112 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Taristo, 1996), h. 43.  
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yang dijadikan narasumber untuk memberikan informasi yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang dapat diperoleh untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber 

data lapangan ( field research ) dan data perpustakaan (library research). Yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang akan dipakai ada dua sumber yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah 

Ustad Mahmud selaku dai, dan informan tambahan adalah Ns. Rusman, S. Kep. S.Ip. 

selaku Kepala Desa Rumpa, ustad Muhammad Asnawin dan Ustad Hammading 

selaku Penyuluh, Hj. Juna selaku ketua Majelis Taklim, ST. Haerana selaku anggota 

Majelis Taklim, Ustad Saudu selaku Imam Masjid, Pua Keda selaku Kepala rumah 

tangga, kemudian Husna dan Sapiana selaku Ibu rumah tangga di Desa Rumpa 

Kecamatan Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh untuk mendukung 

Sumber data primer.  Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi dua:  pertama kajian 

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

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

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan 

mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari 

sejumlah literatur buku, jurnal, dan link yang ada di internet, ataupun memanfaatkan 

dokumen dan data-data yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.  kedua kajian 

kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan  dengan pembahasan 

penelitian ini,  baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam 
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bentuk buku atau majalah ilmiah  serta dokumen-dokumen maupun data-data yang 

terkait dengan penelitian tersebut. 

D. Informan Penelitian 

Informan (narasumber) penelitian adalah sesorang yang, karena memiliki 

informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi 

mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

informan untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Informan 

memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Bukan tidak mungkin akan terdapat lima 

puluh satu pertentangan nilai, ataupun pertentangan maksud dan tujuan antara 

informan dengan peneliti.113 

Penelitian kualitatif tersirat bahwa posisi sumber data yang berupa manusia 

(narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki 

informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena 

itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, 

tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia 

miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian 

kualitatif disebut sebagai informan.114 Informan dalam penelitian adalah orang atau 

pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan didasarkan kepada 

kriteria yang ditentukan yaitu: 

a. Sehat jasmani dan rohani 

b. Mau dan bersedia jadi informan 

c. Mampu berkomunikasi dengan baik 

d. Memiliki informasi terkait objek pertanyaan 

e. Merasakan pengalaman secara langsung di tempat penelitian 

Kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Kantor 

 
113 https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_BAB%20

III .pdf, diakses pada tanggal 25 September 2023. 
114  H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60. 

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_BAB%20III%20.pdf
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_BAB%20III%20.pdf


75 
 

 
 

Urusan Agama Kecamatan Mapilli, dan informan tambahan adalah Imam Masjid, 

khatib masjid, dai dan dua tokoh masyarakat di Desa Rumpa Kecamatan Kecamatan 

Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 D.J Supronto Mengatakan bahwa “ data yang baik dalam suatu penelitian 

adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas serta 

dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan “.115 Secara umum 

data yang  butuhkan dalam penelitian skripsi terdiri dari data yang bersumber dari 

penelitian lapangan, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian 

dan dokumentasi,  dan masing-masing sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu metode untuk memperoleh data dalam bentuk 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis penomena  yang diselidiki.116 Dalam 

pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi atau disebut dengan pengamatan 

adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh panca indra.117Maka dari itu observasi dalam penelitian ini dianggap sangat 

penting demi tercapainya harapan yang diinginkan dalam hasil penelitian. 

Penelitian ini aspek yang diobservasi adalah bagaimana bentuk dakwah yang 

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keagamaan  pada masyarakat 

terpencil di desa rumapa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara di mana metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab langsung secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. 118 

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview,  wawancara merupakan suatu 

 

115D.J Supronto, Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran (Jakarta: Lembaga Penerbit 

FEUI), h. 47. 

116Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.  92. 

117 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006), h. 176. 

118Marzuki, Metode Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), h. 62. 
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metode pengumpulan berita,  data,  atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan 

secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan informan.Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,  yaitu 

dengan cara mengajukan pertanyaan dan terwawancarayang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.119  Metode inilah yang diterapkan di Kantor Urusan Agama untuk 

mendapatkan data seputar Starategi dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat 

Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data tertulis seperti buku,  majalah 

dokumentasi,  peraturan-peraturan,  catatan harian dan sebagainya. 120  Olehnya itu 

salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, demi 

kelengkapan data yang akan disajiakan. 

Metode dokumen dalam penelitian dalam penelitian kualitatif ini merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi 

yaitu pengump ulan dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian 

kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dioersiapkan untuk mendapatkan 

informasih dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument utama yang dikenal 

istilah human instrument dalam penelitian kualitatif.Penelitian atau instrument ini 

berperan untuk mengumpulkan data dengan mengatur perencana, pelaksana, 

menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian.121 

 

119Lex J. Molleong, Metode Penelitiann Kualitatiff Edissi revisi, h. 186. 

120Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Research (Yogyakarta: UGM Perss, 1999), h. 72. 

121Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitastif), 

(Yokyakarta: PT. Gelora Askara Pratama, 2009), h. 21. 
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Faktor yang menunjang keberhasilan dalam  sebuah penelitian adalah 

instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data yakni mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk mencari data 

yang akurat.  Untuk pengumpulannya dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.oleh karena itu,   alat atau instrumen 

yang digunakan dalam penelitian lapangan ini  berupa: pedoman observasi, pedoman 

wawancara, buku catatan, pulpen, camera, alat perekam, daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu teknik  untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, Sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

aktual.  Data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data,  mengorganisasikan data,  memilah-memilahnya menjadi satuan  yang dapat 

dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.122 

Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan draf ini bersifat 

kualitatif.Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak teratur.  Dalam 

memperoleh data tersebut peneliti menggunakan metode pengolahan data yang 

sifatnya kualitatif,  dalam  mengolah  data menggunakan teknik analisa sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data  adalah proses pemulihan,  pemusatan Perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstraksikan  dan  transformasihdata.  Data yang diperoleh 

dari lapangan jumlahnya cukup banyak,  untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.  

Informasihdari lapangan sebagai bahan mentah diringkas,  disusun lebih sistematis,  

serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.123 

 

122Lex J. molleong, Metode Penelitiann Kualitatiff Edissi revisi, h. 248. 

123Lex J. molleong,  metode penelitian kualitatif, h. 92.  
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2. Penyajian  Data 

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan,  lalu 

dikelompokkan diberi batasan masalah. 124 Bentuk penyajian data kualitatif dapat 

berupa teks naratif, maupun matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian 

data ini Peneliti, Menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian 

dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang 

lebih spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi  dilakukan secara terus-menerus 

selama berada di lapangan.  Dimulai dari perrmulaan pengumpulan data,  mulai 

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

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

proposal.125 

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama berada di 

lapangan, mengumpulkan semua data-data yang kemungkinana diperlukan dengan  

metode penelitian yang telah di tentukan, menggunakan instrument penelitian yang 

telah disiapkan, dan melakukan pengumpulan data dengan wawancara serta 

dokumenttasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian. 

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memahami makna atau penjelasan pada 

penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika telah 

melakukan reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan tahap tersebut, maka 

sebuah kesimpulan dapat ditarik. Hal tersebut menjadi sebuah akhir dalam penelitian. 

 

 

124Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitastif dan Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 247. 

125Mile, M.B dan Huberman, A.M. Analisis data Kualitatif (Jakarta: UI Peress, 1992),  h. 32. 
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BAB IV 

STRATEGI DAKWAH DALAM PEMBINAAN KEAGAMAAN 

MASYARAKAT DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

 

A. Gambaran Umun Desa Rumpa 

1. Sejarah Singkat Desa 

Desa Rumpa merupakan salah satu desa dari 12 desa/kelurahan yang ada 

diwilayah Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Desa Rumpa terbentuk 

sejak tahun 1955 dengan istila Desa Gaya Baru yang pada saat itu dijabat oleh Abdul 

Karim Tonangi sampai tahun 1971, oleh karna Abdul Karim Tonangi meninggal 

dunia, maka kursih pemerintahan desa digantikan oleh anaknya yaitu H.M. Darwis 

Karim yang menjabat sampai 1981. Selanjutnya kursih pemerintahan desa dipegang 

oleh Ca’di Azis menjabat sampai 1989. Kemudian diganti oleh Nurdin Hamid, SmHk 

sampai pada tahun 1997. Kursih pemerintahan Desa dijabat oleh Sedi Karim, SE yang 

merupakan anak dari Abdul Karim Tonangi. Pemerintahan desa di jabaT selama dua 

periode sampai tahun 2013. 

Desa Rumpa pada periode pertama Sedi Karim, SE terjadi perubahan wilayah 

Kecamatan Mapilli, dari Kecamatan Mapilli Wonomulyo ke Kecamatan Mapilli. Pada 

masa pemerintahan Nurdin Hamid, Desa Rumpa masih bergabung di dalam wilayah 

Kecamatan Mapilli Wonomulyo. 

Desa Rumpa pada masa kejayaan kerajaan balanipa sering digelar dengan 

istilah sebutan Ruppa yang artinya (Bertemu). Istilah gelar itu diambil karena Desa 

Rumpa pada saat itu dijadikan sebagai tempat pertemuan, karena Desa Rumpa 

termasuk di dalam Struktur Hadat Tallum Panuae  wilayah Kerajaan Nepo. 

2. Demografi 

a. Geografis 
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Secara geografis wilayah Desa Rumpa Kecamatan Mapilli terletak di bagian 

selatan wilayah Kecamatan Mapilli dengan batas-batas wilayah : 

➢ Sebelah utara   : Desa arjosari 

➢ Sebelah selatan   : Desa buku 

➢ Sebelah barat   : Desa katumbangan lemo 

➢ Sebelah timur   : Desa kebun sari 

Gamabar 1: Peta Desa Rumpa 2023 

Kepala Desa berada di wilayah Dusun II sekaligus sebagai pusat Pemerintahan 

yang mempunyai wilayah + 812,57 Ha yang terdiri dari area persaw.ahan seluas + 

301,77 Ha, area perkebunan seluas 419,60 Ha, area pemukiman 49,71 Ha. Dan tubuh 

air seluas 41,50 Ha. 

b. Geohidrologi 

Wilayah Desa Rumpa terdapat aliran Sungai yaitu Sungai Maloso sebagai 

batas wilayah dengan Katumbangan Barat Kecamatan Mapilli Campalagian, Sungai 

Maloso merupakan salah satu sungai yang cukup besar yang ada di Polewali Mandar 
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yang diset sungai Kecamatan Mapilli yang sangat dirasakan mamfaatnya oleh 

masyarat dalam hal ini untuk pengairan saw.ah, kebutuhan mandi dan air minum.  

Sungai Maloso merupakn salah satu wisata para turis asin untuk berwisata 

hewan, itu dikarenakan  terdapat salah satu mahluk hidup yaitu Biawak yang dapat 

mencuri perhatian Turis Manca Negara untuk datang berkunjung sekaligus 

bersilaturahmi dengan masyrakat setempat. Sungai Maloso sering meluap pada saat 

musing hujan sudah datang dan menggaggu aktifitas masyarakat serta dapat merusak 

hasil panen pertanian. 

c. Klimatalogi 

Kondidsi iklim disebagian besar Desa Rumpa tidak jauh beda dengan kondisi 

iklim wilayah Kecamatan Mapilli dan bahkan Desa Rumpa secara umum dengan dua 

musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan April hingga Sebtember 

dan musim hujan antara bulan Oktober hingga bulan Maret dengan temperature/suhu 

udara pada tahun 2010 rata-rata berr 22,23 0c sampai 30,46 0c dan suhu maksimun 

terjadi pada bulan Januari, kelembaban udara berkisar antara 81,58 %, kelembaban 

udara maksimun terjadi pada bulan November dan Desember 86 % sedangkan 

kelembaban minimun terjadi pada bulan Agustus dan September 77,00 %. 

3. Keadaan Sosial 

a. Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam di Desa Rumpa meliputi sumber daya alam non 

hayati yaitu: air, lahan udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati 

yaitu perkebunan, persaw.ahan dan ternak. 

1) Persaw.ahan seluas   : 301,77 Ha 

2) Perkebunan seluas   : 419,60  Ha 

3) Pemukiman seluas   : 49,71 Ha 

4) Tubuh Air seluas   : 41,50 Ha 

5) Fasilitas dan sarana air bersih  : 

- Sumur gali 

- Perlindungan mata air 
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- Perpian 

- Mata air 

b. Sumber Daya Manusia 

Desa Rumpa terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Kampung Tengah I, 

Dusun Rumpa II, Dusun Tapparang/Bulu-bulu III, dan Dusun Ca’bulung IV. Adapun 

sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat 

rendah. Sesui dengan pendapatan tahun 2013, bahwa angka buta aksara dari usia 

sekolah sampai 50 tahun keatas tercatat sebanyak 197 Jiwa yang tidak mampu 

membaca dan menulis (buta aksar) dan kondisi tersebut rata-rata disemua Dusun ada. 

Untuk lebih akuratnya kondisi potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

oleh Desa sebagai berikut : 

 

1. Jumlah Penduduk : 

- Laki-laki    : 1.325 

- Perempuan    : 1.505 

2. Penduduk menurut pendidikan : 

- Sarjana    : 31 

- Diploma    : 12 

- SLTA/Sederajat   : 197 

- SMP/Sederajat   : 213 

- SD/Sederajat    : 510 

- Buta Aksara    : 147 

• Usia 07-15 Tahun   : 843 

• Usia > 15-45 Tahun  : 453 

• Usia > Tahun ketas  : 479 

3. Prasarana dan Sarana 

• Prasarana Pendidikan : 

- Paud    : 2 Unit 

- Gedung TK   : 1 Unit 

- Gedung SD/MI   : 2 Unit 

- Gedung SMP/MTs  : 1 Unit 

• Prasarana Transportasi : 

- Jalan Kabupaten   : 4.500 meter 

- Jalan Lingkungan   : 6.050 meter 

- Jalan Usaha Tani   : 3.200 meter 

• Prasarana Ibadah : 

- Mesjid    : 3 Unit 

- Mushollah    : 4 Unit 
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4. Keadaan Ekonomi 

Kondisi ekonomi masyrakat Desa Rumpa secara umum didominasi oleh sector 

persaw.ahan, dan perkebunan yang sisitem pengelolaanya mayoritas masih semi 

tradisional. Dengan kondisi tanah yang cukup subur, daerah tersebut di tanami padi, 

kelapa, kakao, dan pisang. 

Desa Rumpa merupakan salah satu desa Pertanian bila melihat dari kondisi 

mata pencarian masyarakat yaitu bertani. Meskipun dalam pendapatan terakhir 

mengindikasikan adanya perkembangan ditingkat ekonomi masyarakat akan tetapi 

dari 627 Kepala keluarga hanya ada, sebanyak 195 KK masih tergolong miskin atau 

berdasarkan prosentase 17 % masih tergolong tidak mampu (sumber data sensus 

MMDD PNPM-MP tahun 2010) itupun masih banyak kepala keluarga yang 

mengajukan surat surat keterangan yang tidak mampu untuk mendapatkan 

rekomendasi pembebasan dari biaya di Rumah Sakit atau untuk Pendidikan 

anaknya.126 

Tabel 1: Jenis pekerjaan masyarakat Desa Rumpa 2015 

 

No Jenis Pekerjaan 

Proporsi Jumlah Angka kerja 

Tahun 2015 

Jumlah % 

1 Petani 527  

2 Buruh Tani/Buruh Bangunan 123  

3 Buruh Harian Lepas 30  

4 Pedagang 52  

5 Wirasuasta 17  

6 PNS/TNI/POLRI/Pensiunan 40  

7 Jasa Angkutan 21  

8 Peternak 125  

 
126 Sumber data Kantor Desa Rumpa,  20 November 2023 
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9 Tukang Bangunan 23  

Sumber data dari profilr Desa Rumpa 

Mayoritas masyarakat Desa Rumpa bekerja sebagai petani, bertenak dan 

sebagai buru. Pekerjaan mayoritas penduduk dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang 

mendukung yakni daerah persawahan yang luas, daerah perkebunan yang luas, namun 

hal yang paling mendukung adalah faktor kesuburan tanah.  

 

5. Kondisi Pemerintah Desa 

a. Pembagian Wilayah 

Secara administrasi Desa Rumpa Kecamatan Mapilli terbagi dala 4 (empat) 

Dusun dengan luas wilayah +812,57 Ha. 

 

Tabel 2: Pembagian Wilayah Administrasi Desa Rumpa 2015 

 

No Dusun 

Banyaknya 
Luas (Km2) Penduduk Jenis kelamin 

Laki-laki Perempau 

      

1 Kampung Tengah I 642 257 385  

2 Rumpa II 994 494 500  

3 
Tapparang/Bulu-Bulu 

III 
897 432 465 

 

4 Ca’bulung IV 297 142 155  

 Jumlah 2830 1325 1505  

  Sumber data masing-masing Dusun 

Desa Rumpa terdiri dari empat dusun yaitu, dusun satu disebut dengan nama 

kampung tengah, disebut demikian karena berada di tengah Kecamatan Mapilli, 

kemudian dusun dua di sebut Rumpa, yaitu tempat lokasih kantor desa, kemudian 

dusun tiga yaitu mencakup dua nama kampung yakni Tapparang dan Bulu-bulu, 

kemudian dusun empat di sebut ca’bulung yang belokasih terpisah dari dusun-dusun 

lain oleh aliran sungai.
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b. Gambar Struktur Organisasi Desa Rumpa 

 

Gamabar 2 : Struktur Pemerintahan Desa Rumpa2023 

 

B. Langkah-langkah Dakwah dalam Pembinaan Keagamaan  pada 

Masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar 

Langkah-langkah dakwah yang dimaksudkan adalah langkah strategis 

yang ditempuh oleh para pelaku dakwah dalam melakukan pembinaan keagamaan 

pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.  

Sebelum melangkah lebih jauh terkait langkah-langkah seperti apa yang 

ditempuh pelaku dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa, 

langkah pertama yang perlu di ketahui adalah merumuskan secara jelasa apa yang 

akan dilaksanakan, maka yang akan dilakukan dalam upaya pembinaan 

keagamaan masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali 

Mandar adalah memakmurkan masjid yaitu dengan merenovasi masjid, mengisi 
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dengan kegiatan majelis taklim dan majelis ziqir, kemudian pembinaan 

keagamaan sejak dini, dan menyekolahkan anak di sekolah Islam.  

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait apa saja yang dilakukan dalam 

pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa, yaitu: 

1. Memakmurkan Masjid 

Masjid merupakan tempat yang paling sakral bagi umat Islam sebab 

tempat ibadah seluruh umat Islam. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, 

masjid juga digunakan untuk kegiatan sosial, dakwah, dan belajar agama. Islam 

menganjurkan umatnya untuk memakmurkan dan meramaikan masjid. Adapun 

langkah-langkah dalam memakmurkan masjid yakni: 

a. Merenovasi Masjid 

Merenovasi masjid merupakan salah satu langkah strategis yang di tempu 

oleh masyarakat Desa Rumpa. Dengan harapan dapat menjadi daya tarik bagi 

masyarakat serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang 

melaksanakan aktivitas keagamaan, seperti melaksanakan salat berjamaah dan 

menghadiri kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan di masjid, seperti majelis 

taklim, majelis ziqir, mendengarkan ceramah dam mendengarkan khutbah jumat.  

Sebelum melangkah lebih jauh terkait bagaimana renovasi masjid 

dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu mengapa renovasi masjid perlu 

dilakukan. Adapun hal yang disampaikan oleh Mahmud selaku dai, bahwa: 

“Renovasi masjid perlu dilakukan karena masjid terbilang kecil untuk 

menampung masyarakat sekitar yang setiap tahun kuantitas penduduk 

bertambah”1 

Secara umum pertambahan penduduk pada setiap wilayah adalah hal wajar 

terjadi, begitu pula yang terjadi di Desa Rumpa mengalami pertumbuhan 

 
1  Saudu, (54 tahun) Iman Masjid, Wawancara, , di Masjid Desa Rumpa, 5 Desember 

2023 
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penduduk yang kemudian menjadi salah satu alasan dilakukannya renovasi 

masjid. Adapun alasan lain dilakukannya renovasi masjid di sampaikan oleh 

Saudu selaku imam masjid, bahwa: 

“Perenovasian masjid dilakukan dengan harapan dapat menamba keindahan 

masjid dan dapat memberikan kenyamanan bagi setiap jamaah” 2 

Renovasi masjid memanglah tidak menjamin keindahan dan kenyamanan 

bagi setiap pribadi jamaah, akan tetapi renovasi masjid dengan memperluas 

ukuran masjid dapat menampung lebih banyak jamaah, sehingga tidak ada lagi 

jamaah yang berada di luar masjid ketika mendirikan salat Idul Adha dan salat 

Idul Fitri, dan dengan merenovasi masjid diharapkan menambah keindahan dan 

menjadi daya tarik tersendiri serta di harapakan memberikan kenyamanan 

beribadah bagi masyarakat Desa Rumpa. 

 Setelah mengetahui alasan dilakukannya perenovasian masjid Desa 

Rumpa, maka hal yang perlu di ketahui lebih lanjut adalah bagaimana renovasi 

masjid itu dilakukan. Hal ini sejalan yang di sampaikan oleh Mahmud selaku dai, 

bahwa: 

Perenovasian masjid dilakukan dengan cara gotong royong dalam hal 

pembiayaan, proses pembangunan, dan konsumsinya, yaitu dengan hanya 

menyewa Satu kepala tukang ahli dari kampung bulu-bulu. masyarakat yang 

lain bergantian dengan terjadwal dalam memberikan sumbngsinya. Sebagian 

membantu dengan tenaga, sebagian membatu dengan menyiapkan makanan 

ringan, menyiapkan minuman dan sarapan.3 

Laki-laki bergantian memberikan sumbangsi tenaganya dan perempuan 

bergantian memberikan sumbangsihnya dalam menyediakan minuman, makanan 

ringan dan sarapan, setiap anggota keluarga bergantian perhari dalam hal 

konsumsi para pekerja. Sehingga semua masyarakat terlibat bergantian dalam 

 
2 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid Desa Rumpa, 3 Desember 2023 
3 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid dusun tiga Desa Rumpa, 3 Desember 

2023 
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proses pembangunan masjid dengan cara gotongroyong. Pua Keda menambahkan 

bahwa: 

“Solidaritas masyarakat masih sangat erat karena mayoritas masyarakat 

kampung bulu-bulu masih memiliki ikatan keluarga.”4 

Solidaritas masyarakat Desa Rumpa yang masih begitu kental, salah satu 

sebabnya adalah karena mayoritas masyarakat setempat masih memiliki ikatan 

kekeluargaan, yang denganya menjadi motivasi bagi masyarakat sehingga mampu 

bergotong royong dalam perenovasian masjid. Sebagaimana yang diceritahkan 

oleh Sapiana sebagai anak pertama dari orang yang dituahkan dahulu oleh 

masyarakat bahwa: 

Nenek saya dululah yang pertama kali menempati daerah ini dan tanahnya 

dibagikan kepada saudara, sahabatnya dan keturunannya sampai saat ini. 

Kemudian keturunannya menikah dengan keturunan sahabatnya sehingga 

satu kampung masih memiliki ikatan keluarga sampai sekarang.5 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hal yang sangat menarik yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memperindah masjid yaitu dengan cara 

gotong royong, saling memberikan sumbangsinya sebagaimana kadar 

kesanggupannya masing-masing, dengan dana masjid yang terbatas tidak 

mengurangi semakangat kerjasama masyarakat dalam bergotong royong untuk 

memperindah masjid. Dengan hanya menyewa satu tukang ahli saja. Laki-laki 

yang punya pengalam dalam perkulian ikut membantu tukang dan sebagian yang 

lain seperti para remaja membantu dalam mengangkut, mengankat dan mengantar 

alat dan bahan pembangunan. Ibu-ibu yang lain menyediakan komsumsinya 

seperti air hangat, makanan ringan dan makanan berat. Semuanya bergantian 

setiap harinya dan berlangsung sampai pembangunan sebagaimana target. 

Adapun perumusan dengan jelas dan terinci tentang langkah-langkah yang 

ditempuh oleh para pelaku dakwah dalam terwujudnya perenovasian masjid Desa 

Rumpa yaitu: 

 
4 Pua Keda, (65 tahun) Kepala Rumah Tangga, Wawancara, di Masjid dusun tiga Desa 

Rumpa, 10 Desember 2023 
5  Sapiana, (62 tahun) Ibu Rumahtangga dan anggota majelis taklim, Wawancara, di 

Masjid dusun tiga Desa Rumpa, 10 Desember 2023 
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1) Melakuakan musyawarah terbuka tentang rencana pembangunan secara 

keseluruhan, dengan mengumpulkan pendapat dan menyatukan 

kesepakatan rencana pembangunan secara keseluruhan. 

2) Menyatukan dana yang sudah ada dengan dana yang di sumbangkan oleh 

para masyarakat setempat. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara 

menghimbau kepada masyarakat untuk kerja sama dalam memberikan 

sumbangsinya terkait dengan dana. Setelah dana terkumpul dilakukan 

perhitungan atau penyesuaian dana yang ada dengan perkiraan belanja 

bangunan. 

3) Menentukan rancangan kerja dengan menyesuaikan dana yang ada. 

4) Menyewa satu orang sebagai mandor proyek sekaligus juga sebagai 

tukang utama 

5) Melibatkan masyarakat laki-laki sebagai tukang pembantu 

6) Melibatkan ibu rumah tangga sebagai seksi konsumsi 

Langkah-langkah dakwah yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan 

musyawarah secara terbuka. Musyawarah tersebut dilakukan di dalam masjid, 

dilakukan pada hari jumat setelah salat jumat dilaksanakan, karena pada waktu 

tersebut mayoritas masyarakat menghadiri salat jumat. Untuk masyarakat yang 

tidak sempat hadir akan memperoleh informasi dari masyarakat yang hadir. 

b. Pembinaan Melalui Majelis Taklim 

Majelis taklim adalah salah satu majelis pembinaan keagamaan ummat 

yang di dalamnya dilakukan dakwah-dakwah Islam dan dilakukan dengan 

terorganisir, sehingga pembinaan keagamaan dapat berjalan dengan baik.  

Pembinaan majelis taklim ini dinilai perlu untuk terus dilakukan dan di 

kembangkan, mengingat madrasah pertama bagi anak adalah seorang ibu, maka 

seorang ibu harus di berikan pembinaan keagamaan yang mencukupi agar dapat 

menjadi contoh teladan yang baik, menlakukan pembinaan keagamaan kepada 

anak, menjadi guru yang layak sebagai mdrasah pertama bagi anak.  
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Adapun langkah-langkah pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa 

yang dilakukan dalam majelis taklim yaitu: 

 

1) Menentukan kegiatan 

Langkah pertama adalah menentukan kegiatan apa yang baik untuk 

dilakukan dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa. Seperti yang di 

sampaikan oleh Ketua majelis taglim Hj. Juna bahwa:  

Kami merencanakan melakukan kegiatan keagamaan seperti majelis ziqir, 

pengajian setiap malam juamat, pengajian buta aksara, kajian tiap bulan 

sudah terlaksa dengan baik setiap malam kamis setelah salat isya.6 

Terdapat kegiatan pembinaan keagamaan yang sudah di tentukan jau hari 

agar bisa di laksanakan dan dapat terlaksana berjalan sampai sekarang. Kegiatan 

yang dilakukan merupakan kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat Desa 

Rumpa. 

2) Rancangan kegiatan 

Langkah kedua bagaimana kegiatan tersebut dapat terlaksana yaitu dengan 

mengundang para dai untuk mengisi ceramah di tenga kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang kami laksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua majelis 

taglim Hj. Juna bahwa:  

Sebelum kegiatan pembinaan keagamaan dilakukan kami menyiapakan 

terlebih dahulu waktu dan tempat pelaksanaa, kemudian mempersiapkan 

konsumsi, menetukan susunan acara, kemudian memastikan atau 

mencocokkan waktu luang darai setiap tamu uandanagan, lalu mengundang 

semua hadirin seperti, penceramah, imam masjid, anggota majelis taklim, 

mengumumkan secara onlie dan lewat pengeras suara7 

 
6 Juna,  (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
7 Juna,  (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
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Jauhari sebelum terlaksanakan kegiatan, persiapan demi persiapan sudah 

di persiapkan seperti tamu undangan yakni para dai, penyuluh, imam masjid, serta 

para anggota mejelis taklim dan masyarakat setempat,  seperi komsumsi, serta 

waktu dan tempat pelaksanaan. 

3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan 

Langkah ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan yaitu 

dengan segala persiapan yang telah dilakukan maka kegiatanpun dapat di 

laksanakan. Adapun kegiatan keagamaan pembinaan keagamaan yang dilakukan 

dalam majelis taklim yaitu seperti yang di sampaikan oleh Ketua majelis taglim 

Hj. Juna bahwa:  

Kegiatan keagamaan yang di laksanakan yaitu Pengajian Rutin Tiap Jumat, 

Pengajian Buta aksara setiap sore, Zikir malam setiap malam kamis, Kajian 

keilmuan Setiap bulan sekali. Pengajian rutin tiap Jumat dengan posisi 

melingkar,  lelaki setengah lingkaran di arah barat dan wanita setengah 

lingkaran di arah barat dengan Bersama sama membaca Surah Yasin dan 

zikir. Kajian Tiap bulan di hadiri oleh semua anggota majelistaglim dan di 

bina oleh dai, dihadiri oleh toko tokoh agama dan sebagian Penyuluh dari 

Kecamatan Mapilli. Kajian materi yang di bawakan dalam majelis taglim 

adalah keluarga sakinah, tahara, dan cara memandikan dan mengkafani 

jenazah wanita .8 

Jamaah yang menghadiri kegiatan majelis taklim tidak hanya kalangan 

Ibu-ibu saja akan tetapi semua kalangan masyarakat baik anak-anak, remaja, 

bapak-bapak dan lansia, semua dapat menghadiri kegiatan tersebut. Pembinaan 

keagamaan melalui Majelis taklim yang mayoritas objek dakwahnya adalah Ibu-

ibu rumah tangga, merupakan salahsatu langkah strategi dakwah dalam 

pembinaan keagamaan masyarakat yang sangat pesat dampak baiknya, pada 

tingkat kesadaran beragama mayoritas masyarakat. Karena guru pertama bagi 

setiap anak yang lahir adalah Ibunya. 

c. Pembinaan Melalui Khutbah 

 
8 Juna,  (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
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Melalui pembacaan khutbah yang dilakukan setiap minggunya menjadi 

jalan yang strategis untuk menyalurkan materi-materi dakwah yang bersifat 

membina keagamaan masyarakat Desa Rumpa. Waktu salat jumat adalah waktu 

salat yang paling banyak dihadiri oleh jamaah, sehingga pada waktu ini menjadi 

salah satu waktu yang strategis untuk membina keagamaan masyarakat khususnya 

pada laki-laki.  

Khutbah jumat termasuk dalam salah satu rukun sahnya salat jumat, maka 

khutbah jumat adalah rukun yang harus di penuhi pada saat pelaksaan salat jumat, 

sehingga menjadi sesuatu yang harus dilakukan. 

Adapun langkah-langkah yang perlu di persiapkan seorang dai sebagai 

khatib dalam pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa dalam khutbahnya 

yaitu: 

1) Persiapan materi khutbah 

Langkah pertama adalah persiapan materi khutbah yang berkaiatan 

langsung dengan problem masyarakat Desa Rumpa, sesuai yang disampaikan oleh 

Mahmud selaku sebagai dai megatakan bahwa: 

“Ketika saya menerima undangan untuk menjadi khatib pada suatu masjid, 

maka hal yang paling utama yang perlu di siapkan adalah materi khutbah 

yang sesuai dengan waktu dan keadaan setempat” 9 

Materi dakwah adalah inti dari suatu pelaksanaan pembinaan keagamaan, 

yang mestinya disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan problem dakwah 

yang terjadi pada masyarakat, agar dakwah tersampaikan dengan tepat. 

2) Menggunakan bahasa yang mudah di mengerti 

 
9 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid Desa Rumpa, 3 Desember 2023 
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Langkah kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah di mengerti serta 

dapat di hayati oleh masyarakat sekitar, sesuai yang disampaikan oleh oleh 

Mahmud selaku sebagai dai megatakan bahwa: 

“Sering sekali dalam berkhutbah di Desa Rumpa, saya lebih sering 

menggunakan bahasa daerah masyarakat sekitar yaitu bahasa mandar” 10 

Berdakwah menggunakan bahasa daerah di Desa Rumpa menjadi daya 

tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah memahami pesan 

dakwah dari setiap khutbah, terutama bagi orang tua yang hanya dapat memahami 

isi khubah jika menggunakan bahasa daerah. 

Pembinaan keagamaan melalui khutbah yang dilakukan merupakan 

pembinaan yang mayoritas objek dakwahnya adalah kalangan laki-laki saja, 

namun pesan dakwah tetap dapat tersampaikan kepada kalangan wanita melalui 

suaminya, anaknya, dan dapat juga mendengarkan secarah langsung bagi wanita 

yangn mengukuti salat jumat, dan yang mendengarkan melalui pengeras suara 

masjid. 

2. Pembinaan keagamaan sejak dini 

Pembinaan keagamaan sejak dini pada anak adalah hal yang utama dan 

sangat penting untuk diberikan perhatian khusus bagi para pelaku dakwah, karena 

dengan pembinaan anak sejak dini yang tepatlah yang akan melahirkan generasi 

terbaik Putra mandar.  

Upaya pembinaan keagamaan sejak dini dipandang perlu dilakukan 

sebagai bentuk pembinaana awal bagi anak dengan harapan anak menjadi soleh 

dan solehah. Seperti yang disamapaikan oleh Husna selaku ibu rumah tangga, 

bahwa: 

 
10 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid Desa Rumpa, 3 Desember 2023 
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“Pendidikan keagamaan anak sejak di usia dini adalah hal utama yang harus 

di perhatikan bagi setiap orang tua” 

Pembinaan keagamaan anak sejak dini haruslah menjadi hal utama yang 

perlu untuk di perhatikan, orang tua bertanggung jawab dalam pendidikan anak 

terutama dalam hal pendidikan keagamaan. Karena dengan pembinaan keagamaan 

anak dapat memperoleh nilai-nilai islam yang denganya diharapkan menjadi anak  

saleh saleha yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pelaku dakwah dalam upaya 

pembinaa keagamaan sejak dini yaitu: 

a. Memilih pasangan yang saleh atau saleha 

Langkah pertama yaitu memulai dari memilih pasangan yang saleh dan 

saleha karena dengannya akan menjadi pembimbing dan teladan bagi anak dalam 

pembinaan keagamaan anak. Seperti yang dilakukan oleh Husna sebagai Ibu 

rumah tangga bahwa:  

Dimulai sejak memilih suami yang akan menjadi ayah dari anak-anak saya, 

memilih pasangan yang saleh serta bertanggung jawab terutama dalam 

pembinaan keagamaan anak seperti kemampuan memberikan pendidikan 

keagamaan kepada anak baik di rumah maupun di tempatkan di sekolah 

bernuansa Islam seperti madrasah dan pesantren.11 

Orang tua adalah guru pertama bagi anak, maka benarlah jika dalam 

pembinaan keagamaan anak, langkah yang pertama adalah dimulai dari memilih 

pasasangan yang akan menjadi orang tua bagi anak. 

b. Melakukan amal-amal saleh pada saat anak dalam kandungan 

Langkah kedua dalam upaya pembinaan keagamaan anak sejak dini adalah 

dengan melakukan amal-amal saleh pada saat mengandung serta pada saat setelah 

melahirkan, seperti salat, sedekah, zikir, dan membaca Alquran. Seperti yang 

dilakukan oleh Husna sebagai ibu rumah tangga,mengatakan bahwa: 

 
11 Husna, (41 tahun) Ibu Rumahtangga, Wawancara, di Rumah, 11 Desember 2023 
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“Semenjak saya  mengandung selalu  saya memperdengarkan kepada bayi 

saya yang masih dalam kandungan bacaan Alquran setiap malam Jumat 

sperti surah Yasin, Alwaqiah, dan Almulk.”12  

Panca indra pertama yang berfungsi pada anak ketika berada dalam 

kandungan ibunya, maka benar kiranya anak dapat merasakan langsung ayat-ayat 

yang dibacakan oleh ibunya. Melakukan amal-amal saleh pada saat mengandung 

dengan harapan anak dalam kandungan dapat mendapatkan keberkahan dari amal 

saleh yang dilakukan ibunya. 

c. Memberikan contoh teladan yang baik kepada anak 

Langkah ketiga adalah dengan memberikan contoh teladan yang baik 

kepada anak. Memperlihatkan dan memperdengarkan kepada anak perilaku yang 

saleh  atau mengukutsertakan anak dalam ibadah seperti berbicara yang baik dan 

benar, membaca Alquran, dan salat. Begitu pula yang disampaikan oleh Mahmud 

sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai salah seorang dai, mengatakan 

bahwa: 

“Saya memberikan contoh kepada anak-anak, bahwa salat berjamaah itu 

hendaknya dilakukan di Masjid, dan seringkali saya mengajak anak saya ke 

mesjid dengan harapan menanamkan kebiasan baik kepada anak.”13 

Memberikan contoh teladan kepada anak-anaknya bahkan mengajaknya ke 

masjid untuk melaksanakan salat berjamaah seperti Magrib dan isya. Mengajak 

anak ke masjid merupakan cara yang tepat untuk membiasakan anak dalam 

lingkungan ibadah, memperlihatkan kepada anak cara beribadah yang baik dan 

benar. Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Pua Keda bahwa: 

Setiap saya hendak salat berjamaah di masjid seperi pada waktu salat 

Magrib dan Isya, saya ajak cucu laki laki saya yang masih berumur 5 tahun 

 
12 Husna, (41 tahun) Ibu Rumahtangga, Wawancara, di Rumah, 11 Desember 2023 
13  Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid dusun tiga Desa Rumpa,  3 

Desember 2023 
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untuk ikut ke masjid salat berjamaah dengan saya, dengan harapan agar cucu 

saya nantinya tumbuh menjadi laki laki yang saleh. 14 

Dakwah yang diterapkan oleh para orang tua sebagai pelaku dakwah 

tersebut adalah dakwah Bilhal yaitu dakwah dengan mengutamakan kemampuan 

kreativitas dan mengedepankan perbuatan nyata. Dakwah orangtua dengan 

tindakan seperti mengajak dan memberi contoh langsung kepada anak sejak usia 

dini adalah dakwah yang paling efektif, karena di usiah anak-anaklah, mereka 

banyak meniru dari apa yang dilihatnya dan akan membentuk pribadinya. 

d. Kerjasama antar orang tua dan para dai 

Langkah keempat dalam pembinaan anak sejak usia dini pada masyarakat 

adalah adanya kerjasama antar orang tua dan para dai, dimana dai dapat 

memberikan pembinaan sejak dini melalui ceramah, yaitu menyampaikan materi 

ceramah tentang seputar pentinya pembinaan anak sejak dini, metode pembinaan 

anak, dan yang lain berkaitan tentang pembinaan anak sejak dini. Seperti yang 

dilakukan oleh Mahmud selaku dai bahwa: 

Menyampaikan materi khutbah terkait pentingnya pembinaan keagamaan 

anak sejaki usia dini. Dengan harapan agar orang tua tidak lalai dalam 

memperhatikan pembinaan keagamaan anak. Memberikan penjelasan bahwa 

jikalau orang tua tidak tidak mampu untuk memberikan pendidikan 

keagamaan anak di rumah maka berikanlah dia pendidikan keagamaan di 

sekolah-sekolah Islam seperti madrasah dan pesantren.15 

Seorang dai melakukan pembinaan keagamaan melalui metode ceramah 

yaitu dengan memberikan materi-materi dakwah terkait tentang pembinaan 

keagamaan anak sejak usua dini, seperti pentinya memilih pasanagan yang saleh 

saleha, keutamaan anak yang saleh saleha, metode pembinaan anak, serta 

 
14 Pua Keda, (65 tahun) Kepala Rumah Tangga, Wawancara, di Masjid dusun tiga Desa 

Rumpa, 10 Desember 2023 
15 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid dusun tiga Desa Rumpa, 3 Desember 

2023 
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pentingnya pendidikan keagamaan anak yaitu dengan menghimbau kepada para 

orang tua agar menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam. 

e. Tindakan pembinaan keagamaan mandiri 

Langkah kelima adalah dengan melakukan tindakan pembinaan 

keagamaan mandiri yaitu dengan mengumpulkan anak-anak sekitar kemudian 

memberikan pembinaan keagamaan sejak dini. Seperti yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri yang juga bertindak sebagai pelaku dakwah di Desa Rumpa, yaitu 

dengan mengajak anak-anak dari umur lima tahun sampai tiga belas tahun untuk 

salat magrib berjamaah kemudian mengajarkan  mereka dimulai dari hal yang 

sederhana seperti keutamaan wudhu, keutamaan salat berjamaah di masjid, cara 

berwudhu yang baik dan benar, cara azan, iqomah, cara salat yang baik dan benar, 

memperbaiki bacaan salat anak-anak.16 

Para pelaku dakwah bekerja sama dalam pelakukan pembinaan keagamaan 

sejak dini. Beberapa orang tua dan dai, saling melengkapi dalam upaya 

pembinaan anak sejak usia dini,  sebagian para masyarakat yang bertindak sebagai 

pelaku dakwah, walaupun yang melakukannya hanya sebagian orang saja, namun 

ini merupakan suatu langkah kesadaran awal bagi masyarakat dalam 

memerhatikan pembinaan keagamaan anak sejak dini. Semoga dengan adanya 

kesadaran dakwah pembinaan anak sejak dini oleh sebagaian masyarakat dapat 

menularkan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

3. Menyekolahkan anak di sekolah islam 

Menyekolahkan anak di sekolah Islam adalah hal yang perlu dilakukan 

karena merupakan salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh dalam 

melahirkan generasi terbaik di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten 

 
16 Muh. Ikhwan Idris, (25 tahun) Peneliti Sebagai Dai, 5 Januari 2024 
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Polewali Mandar. Adapun langkah-langkah pembinaan keagamaan dalam hal 

memilihkan sekolah islam bagi bagi anak yakni: 

a. Menerapkan  metode pembiasaan 

Langkah pertama adalah dengan menerapkan  metode pembiasaan yaitu 

membiasakan anak dalam melakukan amal-amal saleh agar anak cenderung 

merasa terbisa dan mudah dalam suasana sekolah islam. Seperti yang dilakukan 

oleh St. Haerana selaku ibu rumah tangga, bahwa: 

Semenjak anak kami masih TK sudah membiasa meraka dalam suasana 

islam, seperti mengajarkan mengaji, mengajaknya salat berjamaah dan 

itukami lakukan terus menerus agar menjadi kebiasaan, maka dengan itu 

anak tidak meras tebebangi lagi oleh kebiasaan saleh yang sering kami 

ajarkan. 17 

Melakukan tindakan metode pembiasaan kepada anak semenjak usia dini 

merupakan langkah tepat dalam menanamkan pembiasaan kepada anak agar anak 

ketika sudah terbiasa, di harapkan akan tidak merasa terbebangi lagi ketika berada 

di seolah islam dengan tuntutan ibadahnya. 

b. Menerapkan metode nasehat 

Langkah kedua adalah menerapkan metode nasehat yaitu memberikan 

nasehat terkait keutamaan sekolah islam kepada anak yang hendak akan di 

sekolahkan di sekolah islam. Seperti yang dilakukan oleh peneliti, selaku pelaku 

dakwa bahwa: 

Adik saya semenjak SD seringkali saya berikan nasehat tentang keutamaan 

menjadi anak santri, seperti menjadi anak yang saleh, dimuliakan di 

manapun berada, harum namanya, pandai berceramah, menjadi penghafal 

Alquran, di pesanteren itu menyenangkan, banyak teman, makan tidur 

belajar selalu bersama dengan teman. Nasehat itu selalu saya tanamkan 

kepada adik saya hingga pada saat menjelang mondok alhamdullah sangat 

 
17 ST. Haerana (45 tahun)  selaku anggota Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun 

dua Desa Rumpa, 10 Desember 2023 



99 
 

 
 

antusisat dan penuh semangat, artinya apa, tidak ad penolakan darinya untuk 

di sekolahkan dan mondok di pesantren. 18 

Nasehat yang di sampaikan terus menerus membekas dalam diri anak 

hingga menjadi keyakinan bagi meraka hingga tidak mersa takut di sekolahkan di 

pesanteren. Seperti juga yang dilakukan oleh Pua keda selaku kepala rumah 

tangga menyampaikan bahwa: 

Kami menyekolahkan anak di pesantren Al Ikhlas dan di MAN 1 Polewali 

mandar agar anaknya memiliki pondasi keimanan, terbiasa dalam suasana 

keagamaan, hingga tertanam dalam jiwanya semangat beragama. Sejak usia 

dini memberikan ketertarikan pendidikan keagamaan kepada anak dengan 

menceritakan kehidupan keseharian pesantren, indahnya kebersamaan di 

lingkungan pesantren dan sebagainya, sehingga anak tidak melakukan 

penolakan ketika di sekolahkan di pesantren, bahkan anak betah berlama-

lama di lingkungan pesantren.19 

Menyekolahkan anak di sekolah Islam pesanteren tidaklah mudah karena 

sebagian anak ada yang menolak disekolahkan di sekolahkan di pesantren. Para 

pelaku dakwah orangtua di Desa Rumpa menempuh langkah strategis dalam 

pembinaan keagamaan anak dengan menyekolahkan anak di sekolah-sekolah 

Islam, dengan harapan walaupun anak menempu pendidikan umun anak tetap 

senantiasa berada dalam lingkungan yang Islami. 

c. Memilihkan sekolah Islam 

Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta kecondongan 

minat dan bakat yang berbeda-beda pula,  terutama dalam kemampuan menghafal 

dan kecondongan minat dan bakat pada bidan tertentu. Memilih sekolah yang 

tepat untuk anak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya adalah hal yang 

perlu di tekankan untuk diberikan perhatian lebih. Seperti yang dilakukan oleh 

Husna selaku orang tua, menyampaikan bahwa: 

 
18 Muh. Ikhwan Idris, (25 tahun) peneliti sebagai warga Desa Rumpa, 10 Desember 2023 
19 Pua Keda, (65 tahun) Kepala Rumah Tangga, Wawancara, di Masjid dusun tiga Desa 

Rumpa, 10 Desember 2023 
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“Saya tempatkan anak perempuan saya di pesantren karena kemampuan 

menghafalnya yang baik”.20 

Memilihkan sekolah pesantren bagi anak yang di dalamnya terdapat 

program menghafal, sebgai bentuk  penyesuaian dengan kemampuan menghafal 

yang di nilai baik oleh orang tuanya. Begitu pula yang di sampaikan oleh St. 

Haerana, bahwa:  

“Saya sekolahkan anak saya di pesantren lalu saya lanjutkan di MAN 1 

Polman agar anak selain mempelajari pelajaran umum anak tetap 

mempelajari pelajaran Islam, dan tetap berada dalam suasana Islam,”21 

Memilihkan sekolah Islam pada anak berdasarkan kemampuan, minat dan 

bakat, di lakukan oleh para orang tua yang bertindak sebagai pelaku dakwah 

dalam rumah tangga. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa orang tua 

menyolahkan anak mereka di sekolah Islam karena merasa kurang pandai dalam 

pembinaan keagamaan anak, terdapat pula sebagian orang tua tidak 

menyekolahkan anak mereka di sekolah Islam karena keterbatasan ekonomi dan 

kurangnya kesadaran keagamaan orang tua. 

C. Peluang dan Tantangan Dakwah dalam Pembinaan Keagamaan 

Masyarakat Desa Rumapa Kecamatan Kecamatan Mapilli Kabupaten 

Polewali Mandar 

Peluang dan tantangan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, 

termasuk dalam kegiatan dakwah yang sejatinya merupakan tugas mulia. Baik dan 

buruk dan suka tau tidak suka dalam dakwah merupakan hal yang lazim terjadi 

dalam dinamika sosial budaya. Adapun peluang dan tantangan dakwah dalam 

 
20  Husna, (41 tahun) Ibu Rumahtangga, Wawancara, di rumah 11 Desember 2023 
21 ST. Haerana (45 tahun)  selaku anggota Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun 

dua Desa Rumpa, 10 Desember 2023 
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pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten 

Polewali Mandar yakni: 

1. Peluang Dakwah 

Peluang dakwah yang di maksudkan adalah hal-hal yang yang telah ada 

dan kemudian dapat di kembangkan sebagai penunjang keberhasilan suatu 

pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa. Adapun peluang dakwah dalam 

pembinaan keagamaan pada masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli 

Kabupaten Polewali Mandar antara lain yaitu: 

a. Semua Masyarakat Desa Rumpa Beragama Islam 

Semua masyarakat Desa Rumpa beragama Islam, sehingga para pelaku 

dakwah leluasa dalam bersyiar. Walaupun suatu daerah yang semuanya memeluk 

Agama Islam tidak menjamin suksesnya semuang bentuk dakwah yang dilakukan, 

akan tetapi dakwah lebih mudah berjalan dibandingkan berdakwah pada 

masyarakat plural.  

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ns. Rusman, S. Kep. S.Ip. Selaku 

kepala Desa Rumpa bahwa: 

Semua masyarakat Desa Rumpa memeluk Islam, namun tetap saja 

masyarakat harus selalu diberikan pembinaan keagamaan terus menerus agar 

kondisi keagamaan masyarakat selalu dalam kondisi terkontrol dan semakin 

membaik. 22 

Mahmud sebagai dai memberikan keterangan tentang peluang dakwah 

yang ia rasakan dari masyarakat yang semuanya beragama Islam, bahwa:  

Alhamdulillah respon masyarakat terhadap keagamaan cukup baik yang 

membuka peluang besar untuk para pelaku dai memberikan pembinaan 

keagamaan. Tidak perlu  harus mengIslamkan terlebih dulu baru kemudian 

 
22 Rusman,  (41) Selaku kepala Desa Rumpa, Wawancara, di Masjid dusun tiga Desa 

Rumpa,  20 November 2023 
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mengajarkan Islam dari paling dasar. Dengan masyarakat semua beragama 

Islam dakwah Islam dapat berjalan lebih mudah23 

Masyarakat yang kesemuanya beragama Islam merupakan suatu kondisi 

yang sudah cukub baik, namun itu belum cukup, sehigga tetap butuh pembinaan 

keagmaan yang terkontrol, terarah, terjaga agar kualitas keagamaan masyarakat 

dapat bertahan serta menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

b. Tersedianya Prasarana Ibadah dan Pendidikan 

Salah satu peluang dakwah dalam pembinaan keagamaan masyarakat 

dapat dilakukan dan berjalan sebagaimana yang di harapkan, tentu tempat atau 

lokasi dilakukannya suatu kegiatan dakwah menjadi hal yang menunjang 

berhasilnya suatu kegiatan dakwah. Maka dalam pembinaan keagamaan 

masyarakat Desa Rumpa, tersedia bebera Prasarana Ibadah dan Pendidikan yang 

menjadi penunjang keberhasilan di langsungkannya dakwah, yakni terdapat empat 

unit Mesjid, tiga unit Musollah, satu Unit TPA, satu unit Pesantren, satu unit 

SMP, 2 unit Paud, satu unit TK, dan dua unit SD. Maka dengan tersedianya 

berbagai macam prasarana ibadah dan pendidikan tersebut, adalah merupakan 

suatu peluang besar yang dapat menjadi wadah atau tempat diberlakukannya 

pembinaan keagamaan pada masyarakat Desa Rumpa. 

Prasarana tersebut menjadi tempat yang dapat dilakukannya pembinaan 

keagamaan, maka sekolah di khusukan pada pembinaan keagamaan anak , masjid 

dan musollah berlaku pada semua kalangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Saudu sebagai Iman Masjid mengatakan bahwa: 

Masjid adalah tempat masyrakat mendirikan salat fardu berjamaah di setiap 

harinya, namun masjid pula juga menjadi tempat untuk kepentingan 

pendidikan, social, kesehatan, maka jika terdapat kegiatan berkaitan dengan 

itu, Masjid dapat menjadi wadahnya.24 

 
23 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid dusun tiga Desa Rumpa, 3 Desember 

2023 
24 Saudu, (54 tahun) Iman Masjid, Wawancara, di Masjid dusun tiga Desa Rumpa, 5 

Desember 2023 
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Masjid, idealnya dibangun atau didirikan tidak hanya untuk merealisasikan 

keimanan dan ketakwaan tetapi juga untuk memakmurkan berbagai aspek 

kehidupan umat. 

Masjid merupakan tempat disemaikannya segala sesuatu yang bernilai 

kebajikan dan kemaslahatan umat, baik yang berdimensi ukhrawi maupun 

duniawi dalam sebuah garis kebijakan manajemen masjid. 25  Namun dalam 

kenyataannya, fungsi masjid yang berdimensi duniawiyah kurang memiliki peran 

yang maksimal dalam pembangunan umat dan peradaban Islam. Karena itu, 

masjid bagi umat Islam, merupakan institusi sosio-religius (keagamaan dan 

kemasyarakatan) amat strategis. 

Prasarana ibadah dan pendidikan yang tersedia di Desa Rumpa menjadi 

tempat yang semestinya selalu di isi dengan kegiatan pembinaan-pembinaan 

keagamaan, seperti, masjid dan mushollah di jadikan tempat majelis-majelis 

Islam, dan sekolah formal terutama pesantren dapat di jadikan sebagai tempat 

pembinaan keagamaan anak. 

c. Terdapat Beberapa Masyarakat yang Memiliki Latar Belakan Pendidikan 

Islam yang Berprluang Menjadi dai 

Masyarakat yang semuanya memeluk Agama Islam pastinya mendapatkan 

pendidikan agama Islam, baik secara langsung dari pendidikan orang tuanya, 

pendidikan formal, maupun pendidikan secara tidak langsung yaitu dengan 

menyaksikan secara panca indra Syiar Islam. 

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sangat 

berpeluang memberikan pembinaan keagamaan kepada keluarga terutama pada 

anak-anaknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhamaad Asnawin AK, S. 

Ag. bahwa: 

 
25 Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah 

Multikultural, Walisongo, Volume 22, Nomor 2, November  2014, h. 326. 



104 
 

 
 

“Masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mencukupi, 

seperti memiliki latarbelakan pendidikan pesantren, aliayah, sanawiyah, atau 

pendidikan langsung dari orang tuanya terdahulu, merekalah yang 

seharusnya maju paling depan sebagai Pendakwah, Pendidik yakni Sebagai 

pembentuk generasi terbaik dalam masyarakat.”26 

Masyarakat yang berpeluang besar untuk berperan sebagai dai dalam 

upaya pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa, namun berdasarkan 

pengamatan peneliti, mereka terbilang kurang kesadaran beragama. Serupa pula 

yang di sampaikan oleh Mahmud selaku dai bahwa: 

Remaja yang masih dalam tahap pengembangan diri di bangku sekolah 

keagamaan berpeluang akan menjadi penerus dai yang akan melanjutkan 

Syiar Agama Islam di Desa Rumpa kedepannya. Maka dari itu kedepannya 

kami akan mengajak para pemudah dan mendirikan remaja Masjid.27 

Sebagaimana pada sabda Rasulullah saw. “Jika engkau ingin melihat 

keadaan suatu  negri lihatlah pemudahnya saat ini” sebegitu pentinya pembinaan 

keagamaan pada para pemuda yang akan menjadi pewaris pemimpin untuk 

dirinya, keluarganya, dan lingkunganya. Haruslah ada segolongan orang yang 

menyeruh kepada kebajikan. 

d. Melalui Majelis Taklim 

Malalui majelis taklim dakwah dapat di kembangkan, pada awalnya 

majelis taklim di ikuti oleh para Ibu-ibu saja akan tetapi dapat berkembang lebih 

luas yaitu kepada bapak-bapak, pemuda, dan anak-anak. Seperti yang di 

sampaikan oleh HJ. Juna sebagai ketua majelis taklim bahwa: 

“Majelis taklim tidaklah hanya di Hadiri oleh Ibu-ibu saja, akan tetapi boleh 

juga di hadiri oleh bapak-bapak,remaja, anak-anak dan lansia”28 

Sebagaimana pula yang di sampaikan oleh sapiana sebagai anggota 

majelis taklim, bahwa: 

 
26 Muhamaad Asnawin (42 tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, 

Wawancara, 5 Desember 2023 
27 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , di Masjid Desa Rumpa, 3 Desember 2023 
28 Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
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“Di beberapa acara majelis taklim seperti yang sering dilakukan di masjid, 

terkadang di hadiri oleh beberapa bapak-bapak, remaja, pemuda, dan anak-

anak. Mereka ikut menyaksikan dan menyimak seluruh rangkaian acara.”29 

Adapun yang disampaikan Ustad Hammading  selaku Penyuluh Desa Rumpa 

oleh  sebagai penyuluh, bahwa, Majelis taklim ini sangat berpotensi sebagai 

peluang pengembangan dakwah di Desa Rumpa, dengan adanya majelis taklim 

masyarakat dapat belajar lebih banyak dan lebih dalam mengenai ajaran Islam, 

dengan majelis ini dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang menginspirasi 

masyarakat lain dengan kegiatan keagamaannya. Namun untuk saat ini Ibu-Ibu 

lah yang paling aktif dalam majelis taklim, mengingat Ibulah guru terbaik bagi 

setiap anak di Desa Rumpa, maka dari itu  mendidik Ibunya agar dapat mendi 

pendidik yg baik untuk anak-anaknya sehingga anak-anak Desa Rumpa 

kedepannya dapat menjadi pemudah-pemudih yang berakhlak mulia dan 

bermanfaat bagi orang lain. 30 

Hj. Juna selaku ketua majelis taklim menambahkan bahwa, kegiatan 

keagamaan yang berjalan saaini adalah, pengajian rutin tiap malam Jumat, zikir 

rutin tiap malam kamis,pengajian buta aksara setiap sore, latihan salawat dan 

kasidah setiap bulan, dan kegiatan-kegiatan tarbiyah yang di hadiri oleh pemateri 

dan penyuluh setiap tahun.31 

Majelis Taklim adalah majelis yang ada di desa pada setiap kegiatan 

keagamaanya di hadiri oleh semua kalangan masyarakat, tidak hanya terfokus 

pada satu kalangan . Majelis ini sangat berpeluang untuk dapat di kembangkan 

 
29 Sapiana, (62 tahun) Ibu Rumahtangga dan anggota majelis taklim, di Masjid dusun tiga 

Desa Rumpa, Wawancara, 10 Desember 2023 
30  Hammading  (59 tahun) Penyuluh Desa Rumpa, Wawancara , di Kantor Urusan 

Agama, 1 Desember 2023 
31 Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
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yakni di tambahkan kegiatan keagamaannya, di rutinkan kegiatan keagamaannya, 

di matangkan materi dakwah dalam setiap pertemuannya. 

Melalui Majelis Zikir 

Majelis zikir adalah majelis yang bertujuan untuk melakukan zikir secara 

bersama-sama denga duduk dan berdiri dengan posisi melingkar, dengan tujuan 

mengingat Allah swt. Hj. Juna selalu pengurus Majelis Zikir mengatakan bahwa 

“Majelis zikir ini dirangkaikan dengan kegiatan zikir, ceramah, doa dan 

makan bersama.”32 

Dalam kegiatan keagamaan seperti majelis zikir di kombinasikan dengan 

setelah bezikir bersama mereka  akan di sajikan denga ceramah. Dengan begitu 

selain masyarakat dapat berzikir dan menyucikan diri mendapatkan pula ceramah 

Islami. ST. Haerana selaku anggota majelis zikir menambahkan bahwa: 

Dalam kegiatan majelis zikir dengan posisi melingkar di tengahnya terdapat 

beberapa botol air minum di letakkan dengan tujuan air tersebut menjadi 

berkah, denga harapan dapat menjadi air Ruqyah dan obat bagi 

masyarakat.33 

Kegiatan keagamaan melalui majelis zikir menjadi peluang dakwah dapat 

di kembangkan di tengah masyarakat Desa Rumpa, yaitu dengan menambah kan 

agendanya, memperpanjang waktu acaranya, mengombinasikan dengan 

menghadirkan pendakwah-pendakwah yang terkemuka sehingga dakwah dalam  

e. Melalui Remaja Masjid 

Remaja masjid atau yang biasa disingkat dengan nama Remas, merupakan 

suatu kumpulan pemuda masjid yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di 

lingkungan suatu masjid. Pembagian tugas dan wewenang dalam remaja masjid 

 
32 Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
33 ST. Haerana (45 tahun)  selaku anggota Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun 

dua Desa Rumpa, 10 Desember 2023 



107 
 

 
 

termasuk dalam golongan organisasi yang menggunakan konsep Islam dengan 

menerapkan asas musyawarah, mufakat, dan gotong royong dalam aktivitasnya. 

Tugas utama dari organisasi remaja masjid yaitu memakmurkan masjid 

dan berpartisipasi penuh mendukung berbagai kegiatan penyelenggaraan hari 

besar Islam, yang mengajak dan menyatukan pemuda di ser Masjid. 

Seperti di Masjid-masjid lainya, di lingkungan Masjid Babul Jannah Desa 

Rumpa juga terbentuk kelompok remaja masjid. Kelompok ini mengadakan dan 

berkumpul untuk pembuatan program kerja yang akan dilaksanakan dan 

dikerjakan bersama-sama untuk kemakmuran masjid.34 

Disamping itu mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat 

ibadah, hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia yang 

bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa. 

Kegiatan-kegiatan Remaja Masjid Babuljannah yang dapat membentuk 

karakter Islam remaja yaitu, seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad saw., Isra’ 

Mi’raj, menyambut bulan Ramadhan, tahun baru hijriyah, memberi santunan anak 

yatim, mengaji bersama, halal bihalal, kerja bakti, dan memberikan bantuan 

social. 

Remaja Masjid Babul Jannah mempunyai program kerja yang dikelola 

oleh masing-masing bidang, program bidang sosial tugasnya mengadakan 

kegiatan bakti sosial dan mempererat ukhuwah Islamiyah seperti gotong royong 

bersama, membersihkan lingkungan mesjid atau yang berhubungan dengan 

masyarakat. 35  Selanjutnya bidang sosial remaja masjid babuljannah 

mengkoordinir anggota dalam menjenguk dan membantu warga yang sakit atau 

meninggal dunia serta membezuk teman/pengurus yang sakit. Melakukan 

 
34 Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa Rumpa, 

10 Desember 2023 
35 Hj. Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa 

Rumpa, 10 Desember 2023 



108 
 

 
 

kegiatan metode-metode kreatif dalam penggalangan dana, misalnya 

pengumpulan penggalangan dana ke masyarakat untuk bencana alam. Serta 

menjalankan program 5K (kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan 

kemasyarakatan.36 

Mengadakan banyak kegiatan yang menarik dan kreatif, membuat pemuda 

yang lain juga bisa ikut tertarik dan memiliki minat untuk mengikuti kegiatan 

remaja masjid ini. Oleh karena itu sebagai seorang remaja harus memiliki karakter 

yang lebih baik agar dapat menjadi contoh yang baik untuk remaja lainnya. 

Peranan remaja dalam pembentukan karakter yang beriman tersebut 

remaja dapat memiliki kemampuan untuk memahami dan mengenal ilmu agama 

lebih dalam, saling peduli, saling menghormati dan menghargai, serta memiliki 

sikap kebersamaan. Dengan demikian kegiatan keagamaan yang diadakan dan 

dilaksanakan oleh Remaja Masjid Babuljannah dalam pembentukan karakter 

pemuda yang beriman sudah sebagaimana dan berjalan baik. 

Manfaat dari pembentukan karakter yang beriman ini dapat mendekatkan 

remaja dengan masjid, belajar tentang agama dan melaksanakan ibadah kepada 

Allah swt, bersosialisasi dengan masyarakat, serta melakukan hal-hal yang baik. 

Remaja masjid menjadi peluang berkembangnya dakwah yang di fokuskan 

kepada para remaj-remaja di masyarakat Desa Rumpa, dengan meningkatkan dan 

mempertahankan seluruh kegiatan-kegiatan Islam, seperti mengadakan pembinaan 

khusus yang rutin mulai dari pembinaan baca tulis Alquran , wudhu, azan, 

iqomah, ceramah, hingga kemudian dapat dimeriakan dengan diperlombaan, 

sehingga dapat menjadi motivasi bagi remaja-remaja lain. 

f. Pengajian Tilawah 

 
36 Hj. Juna, (46 tahun) Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun dua Desa 

Rumpa, 10 Desember 2023 
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Pengajian tilawah ini di rencanakan oleh Kepala Desa Rumpa, dengan 

Tujuan mengatakan tilawah kepada remaja-remaja masyarakat Desa Rumpa, agar 

kemudian di perlombakan dan  menjadi kebanggan tersendir bagi Masyarakat 

Desa Rumpa, namun ini masih menjadi rencana oleh Kepala Desa Rumpa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh selaku kepala Desa Rumpa bahwa : 

“Waktu dekat ini  akan mengundang guru tilawah khusus guru dari luar desa 

untuk mengajarkan tilawah bagi para remaja-remaja di Desa Rumpa. Kami 

sudah menyiapkan dana 30 juta untuk kegiatan keagamaan ini.”37 

Kegiatan keagamaan pengajian tilawah ini akan menjadi peluang besar 

bagi masyarakat Desa Rumpa dalam pengembangan Keagamaan dalam hal 

pengajian tilawah, yang kedepannya diharapakan akan tumbuh bibit-bibit unggul 

dari para pemudah tilawah Desa Rumpa hingga pada tingkat nasional. 

 

2. Tantangan Dakwah 

Adapun tantangan dakwah yang menjadi tantangan dakwah bagi 

pengembangan pembinaan keagamaan salat masyarakat Desa Rumpa Kecamatan 

Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yakni: 

a. Kurangnya Dai 

Dai di Desa Rumpa masih kurang memadahi, hal ini dapat dilihat bahwa 

dalam satu dusun seperti dusun tiga Bulu-bulu dengan jumlah lima puluh enam 

keluarga, laki-laki yang sarjana hanya tiga orang, satu sarjana keagmaan dan dua 

sarjana umum, namun yang menetap di desa hanya satu orang saja yaitu yang 

lulusan sarjana umum dan itulah yang menjadi khatib, dan yang lain masih terikat 

pekerjaan dan kuliah di luar provinsi. Selanjutnya terdapat tiga laki-laki dari 

pesantren namun yang selesai hanya satu orang saja dan yang itulah menjadi dai, 

 
37 Rusman,  (41) Selaku kepala Desa Rumpa, Wawancara , di Kantor Desa Rumpa, 20 

November 2023 
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selebihnya lulusan SMA, SMP, dan SD. Maka berdasarkan dengan itu tidak 

kompeten, sehigga dikatakan masih kurang tenaga dai.  

Salah satu unsur penting dalam dakwah adalah pelaku dakwah, tanpa 

pelaku dakwah, pembinaan keagmaan tidak akan dapat berjalan. Menjadi seorang 

dai adalah bukan perkarah yang mudah, akan tetapi perlu pemahaman keagamaan 

yang mencukupi, kemampuan berbicara yang baik, keberanian tampil di hadapan 

khalayak. Sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup berperan 

sebagai dai, yang denganya dapat memberikan pembinaan keagamaan di tengah 

problematika keagamaan masyarakat. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh 

Saudu selaku Imam Masjid Arrahman mengatakan  bahwa: 

Hanya beberapa orang saja yang dapat menjadi dai di Masjid Arrahman, 

contohnya setiap salat jumat pembaca khutbahnya itu-itusaja yang 

bergantian, bahkan pembaca khutbah dari luar daerah jarang sekalih ada 

yang datang, ser setiap empat bulan sekali saja  kedatangan tamu untuk 

berkhutbah itupun penyuluh dan dai yang sengaja berkunjungi. Terutama 

pada saat bulan puasa tidak setiap malam, salat tarwih di isi oleh 

penceramah, yang mengisi ceramah hanya undangan dan dai yang sengaja 

berkunjung.38 

Pelaku dai terbatas dan akan terasa cenderung bersifat monoton sehingga 

jamaah akan mudah bosan dan kurang ketertariakan dalam mendengarkan materi 

dakwah, Mahmud selaku dai menambahkan bahwa: 

Pembaca khutbah disetiap jumat dilakukan oleh tiga orang saja yang terus 

menerus bergantian, saya dan teman yang lain juga sering terlibat tapi 

karena factor belum menetap di Desa Rumpa dan teman yang menetap akan 

tetapi masih dalam  dalam perkuliahan di luar kota sehingga kami jarang 

terlibat. Pernah di berlakukan pembinaan dai kepada pemuda dan sempat 

beberapa pemuda berkesempatan membaca khutbah namun, seiring 

berjalanya waktu mereka beberpa tahun terakhir tidak pernah mengisi 

khutbah lagi mungkin karna Faktor kesibukan pekerjaan.39 

 
38 Saudu, (54 tahun) Iman Masjid, Wawancara, , di Masjid Desa Rumpa, 5 Desember 

2023 
39 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , , di Masjid Desa Rumpa , 3 Desember 2023 
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Keterbatasan dai menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku dakwah 

sehingga para dai yang ada harus selalu siap siaga mengisi khutbah dan ceramah 

ketikah di perlukan. Banyak yang dapat mengisi khutbah baik masyarakat ataupun 

dari luar desa, namun faktor pekerjaan dan kurangnya undangan kepada dai di luar 

desa sehingga Masjid Arrahman selalu dalam kondisi kurang tenaga dai. 

Solusi yang dapat di ambil dalam mengatasi broblematika dakwah di Desa 

Rumpa dalam hal kurangnya tenaga dai adalah mengadakan kerja sama antara dai, 

tokoh masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan pembentukan kader-kader 

dakwah, dengan mengadakan pembinaan profesi dai pada Remaja-remaja Desa 

Rumpa. Dengan demikian kedepannya insya Allah akan terbentuk kader-kader dai 

yang mencukupi serta kompeten dalam berdakwah di dalam desa maupun di luar 

desa. 

b. Kesibukan Bekerja Masyarakat 

Pekerjaan adalah rutinitas masyarakat dalam mencari rezki keluarga, 

namun tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban beribadah 

kepada sang pemilik Rezki yakni Allah swt. Mayoritas masyarakat Desa Rumpa 

berpropesi sebagai petani dan berternak,akan tetapi sebagian ada juga yang 

berpropesi sebagai nelayan, dan guru.  

Kesibukan pekerjaan masyarakat dan para dai yang menjadi tantangan 

tersendiri dalam menjalankan dakwah, seperti yang di katakana oleh Saudu selaku 

Iman masjid bahwa: 

Terkadang saya masih berada di saw.ah, di kebun dan pekerjaan belum 

selesai, namun waktu salat sudah dekat. Sehingga saya harus se gera pualang 

kerumah membersihkan diri dan bersega menuju ke Masjid untuk menjalan 

kan kewajiban dan amanah saya sebagai Iman. Itulah yang terkadang yang 

membuat saya sesekali terlambat berjamaah40 

 
40 Saudu, (54 tahun) Iman Masjid, Wawancara, , di Masjid Desa Rumpa, 5 Desember 

2023 
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Imam masjid arrahman dusun tiga bulu-bulu memiliki pekerjaan berkebun, 

yang jarak antara rumah dan kebun cukup jauh sehingga menjadi tantangan 

trsendiri dalam memanajemn waktu keja dan mengimami masyarakat. 

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Pua Keda sebagai nelayan bahwa: 

Ketika saya berada di tenga laut saya terkadang kesulitan dalam berwuduh, 

menetukan arah kiblat, salat, sehingga membuat saya merasa kurang pas 

rasanya untuk salat saat itu, maka saya biasanya dirikan salat ketika sudah 

tiba di rumah.41 

Problem keagamaan masyarakat yang seperti inilah yang perlu 

diperhatiakan oleh para dai, untuk supaya di berikan solusi khusus yang 

sebagaimana sebagai mana mestinya dalam agama Islam. Namun menjadi 

problem tersendiri juga bagi para dai, karena tidak mudah untuk mengetahu 

problem keagamaan seperti demikian pada masyarakat. 

Masyarakat yang bekerja semaksimal mungkin yang membuat bahkan 

kadang-kadang lupa dengan waktu. Manajemen waktu yang tidak teratur 

membuat masyarakat tidak dapat menyesuaikan waktu beribadah dan waktu 

bekerja yang tepat dan sebagaimana. Akan tetapi Jika kesadaran terhadap 

kewajiban beribadah bagus maka kesibukan dunia tidak akan membuat lalai dari 

beribadah. 

c. Kurangnya Kesadaran Beragama Masyarakat 

Kesadaran beragama merupakan segala perilaku yang dilakukan seseorang 

dalam menekuni, mengingat, merasa dan melaksanakan ajaran-ajaran agama 

untuk pengabdian diri kepada Allah swt dengan disertai perasaan jiwa tulus dan 

ikhlas, sehingga apa yang dilakukannya sebagai perilaku keagamaan dan salah 

satu pemenuhan atas kebutuhan rohaninya. 

 
41 Pua Keda, (65 tahun) Kepala Rumah Tangga, Wawancara, , di Masjid Desa Rumpa, 10 

Desember 2023 
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Sebagian masyarakat, masih kurang kesadaran beragamanya maka perlu 

dakwah lebih ekstra dalam menjalankan pembinaan keagamaan masyarakat agar 

meberikan kesadaran beragama bagi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh 

Ustad Hammadin sebagai penyuluh, bahwa: 

Suatu waktu kami mengadakan pengajian surah Yasin setiap malam jumat 

pada waktu ba’da magrib sampai tiba waktu isya, tiba-tiba ada salah seorang 

orang tua dari warga yang melarang memperdengarkan bacaan surah Yasin 

lewat pengeras suara. Alasannya “makarra nawang” yang artinya 

memperburuk situasi. Mereka beranggapan bahwa memperdengarkan 

bacaam Surah Yasin lewat pengeras suara seakan akan memanggi kematian. 

Mereka mengkaitkanya bahwa Surah Yasin itu hanya dikhususkan kepada 

orang meninggal dunia.42 

Beberapa masyarakat memang masih kurang pembinaan keagamaan 

sehingga kurang pemahaman beragama maka terjadilah hal yang demikian, yang 

dimana seharusnya pola piker dalam beragama seperti pada wawancara adalah 

bukti bahwa memang masih ada masyarakat yang kurang pembinaan keagamaan. 

Seperti pula yang dikatakan oleh Mahmud sebagai dai bahwa: 

Kurangnya kesadaran beragama oleh sebagian masyaarakat adalah salah satu 

tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk pandai-pandai memberikan 

dakwah dengan strategi dan metode yang tepat agar masyarakat sadar 

beragama dan bahagia dunia akhirat.43 

Strategi pembinaan yang tepat yang diterapkan oleh parah dai, akan 

memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesadaran beragama 

masyarakat. Itukah tantangan tersendiri bagi parah dai dalam mencari strategi 

yang tepat untuk memberiakan pembinaan keagamaan pada masyarakat. 

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Sapiana sebagai ibu rumah tangga 

bahwa: 

Anak ketika dari kecil mendapatkan pembinaan keagamaan yang cukup 

melalui orangtunya sendiri, atau melalui sekolah Islam, akan sangat berbeda 
 

42 Hammading  (59 tahun) Penyuluh Desa Rumpa, Wawancara , di KUA, 1 Desember 

2023 
43 Mahmud , (25 tahun) Dai, Wawancara , , di Masjid Desa Rumpa, 3 Desember 2023 
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tingkat kesadaran beragamanya dalam menjalangkan hari-harinya. Sebagai 

contohnya, anak yang saya sekolahkan di sekolah Islam lebih rajin salatnya 

dari pada anak saya yang di sekolah umum.44 

Husnah sebagai orangtua ibu rumah tanggah juga menambahkan bahwa 

itulah pentingnya anak di beriakan pembinaan keagamaan yang cukup sejak usia 

dini, karena anak ketika sudah dewasa akan sudah sukar di arahkan 

keagamaannya. Maka setiap oranng tua harus lebih memerhatikan pendidikan 

keagamaan anak dari pada pendidikan umumnya.45 

Jika melihat dari kuantitas kehadiran salat fardu berjamaah masyarakat di 

masjid, maka mayoritas masyarakat memang kurang kesadaran beragamanya. 

Seperti yang di sampaikan oleh Saudu selaku Iman Masjid bahwa, salat berjamaah 

magrib dan isya lima sampai limabelas orang, namun waktu salat fardu lain duhur 

ashar apalagi subuh hanya berjumalah tiga sampai 5 orang saja.” Kurangnya 

kesadaran beragama masyarakat adalah ladang dakwah tersendiri bagi pada dai 

dalam berdakwah. 

d. Praktek Animisme 

Sebuah tradisi atau praktik animisme masih dilakukan oleh beberapa orang 

di masyarakat Desa Rumpa. Praktek animisme yang dilakukan berupa sesajen 

yaitu sebuah praktik yang melibatkan penyajian atau persembahan makanan, 

minuman, bunga, dupa, atau barang-barang lainnya kepada roh, dewa, atau entitas 

spiritual dalam rangka memohon berbagai macam keberkahan, perlindungan, atau 

berkomunikasi dengan dunia supranatural. Adapun yang disampaikan oleh ST. 

Haerana bahwa, benar adanya beberapa masyarakat Desa Rumpa melakukan 

praktek sesajean seperti sesajen yang dihanyutkan di laut dan sesajen yang di 

tempatkan di salah satu tiang rumah.46Sesuai yang diamati langsung oleh peneliti 

 
44 Sapiana, (62 tahun) Ibu Rumah tangga dan anggota majelis taklim, Wawancara, 10 

Desember 2023 
45 Husna, (41 tahun) Ibu Rumahtangga, Wawancara, di rumah, 11 Desember 2023. 
46 ST. Haerana (45 tahun)  selaku anggota Majelis Taklim, Wawancara, di Masjid dusun 

dua Desa Rumpa, 10 Desember 2023. 



115 
 

 
 

dan disampaikan oleh ST. Haerana selaku masyarakat yang menyaksikan praktek 

sesajian bahwa: 

Sesajian yang dilakukan berupa nasi empat warnah, telur ayam,dan ayam 

hidup. Ditempatkan pada perahu-perahu kecil yang terbuat dari batang 

pisang, kemudian dihanyutkan di laut. Itu dilakukan sebagai pemberian 

kepada penghuni laut agar tidak menggangu atau mencelakakan nelayan 

pada saat berlaut.47 

Masyarakat yang melakukan praktek sesajian meyakini bahwa hal yang ia 

lakukan tersebut dapat melindungi mereka dari kecelakaan dan dapat memberikan 

keselamatan saat berlaut. Terdapat pula praktek animisme dalam rumah, yang 

mengsakralkan salah satu tiang dalam rumah yang disebut posi ariang yang 

artinya pusat tiang, seperti yang di sampaikan langsung oleh salah ST. Haerana 

selaku masyarakat yang masih melakukan tradisi nenekmoyang tersebut, bahwa, 

“Setiap rumah memiliki satu tiang yang disakralkan yang diyakini menjadi 

penjaga rumah”. 

Berdasar pengamatan langsung oleh peneliti selama berada di Desa 

Rumpa bahwa, setiap tiang rumah yang disakralkan diistimewahkan dengan 

mengikatkan pisang dan kelapa pada saat pembangunan rumah, terutama rumah 

panggung, dan menghidangkan makanan dan minuman pada saat adanya acara-

acara keluarga. Praktek animisme tersebut menjadi tantangan dakwah bagi para 

pelaku dakwah dalam meluruskan pandangan masyarakata Desa Rumpa dalam 

menghilangkan praktek-praktek animisme yang menyesatkan dengan cara yang 

baik, dan tepat.

 
47 Pua Keda, (65 tahun) Kepala Rumah Tangga, Wawancara, 10 Desember 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan data yang telah didapatkan, disajikan 

dan dikonfirmasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa benar adanya 

langkah-langkah starategi dakwah yang di tempuh oleh para pendakwah di 

Desa Rumpa yaitu langkah-langkah pada beberpa bentuk pembinaan yang 

dilakukan. Pelaku dakwah dalam upaya pembinaan keagamaan masyarakat 

yakni dai, penyuluh, anggota majelis taklim, kepala rumah tangga, dan ibu 

rumah tangga. Mereka sebagian masyarakat yang bersinerji dalam uapaya 

pembinaan keagamaan masyarakat Desa Rumpa. 

2. Peluang dakwah di Desa Rumpa cukup banyak seperti adanya Majelis 

Taklim, Majelis Ziqir, kegiatan Maulid, rencana Pengajian Tilawah, semua 

masyarakat beragama Islam, sebagian masyarakat memiliki latar belakan 

pendidikan keagamaan, dan tersedianya prasarana Ibadah dan Pendidikan. 

Semua merupakan peluang yang dapat dijadikan sebgai wadah 

pengembangan keagamaan masyarakat yang mestinya menjadi hal yang 

diperhatikan oleh pelaku dakwah. Sedangkan tantangan dakwah di Desa 

Rumpa seperti kurangnya dai, kesibukan bekerja, kurangnya kesadaran 

beragama masyarakat, dan praktek animisme merupakan tantangan yang 

harus disiasati oleh para pelaku dakwah agar dakwah kedepanya dapat 

berjalan dengan mudah dan merata. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Demi tercapainya pembinaan keagamaan yang meluas dan menyeluruh 

pada masyarakat Desa Rumpa, pemerintah dan masyarakat diharapkan 

membangun kerjasama untuk membicarakan program-program yang dapat 

mendorong terwujudnya masyarakat yang Islami, dan merencanakan 

program yang dapat mendukung terwujudnya cita-cita dakwah pada 

masyarakat Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Untuk mengatasi kurangnya tenaga dai pada masyarakat Desa Rumpa 

pemerintah perlu membangun kerja sama untuk merencanakan dan 

menjalan kan program-program yang mendukung hadirnya generasi dai 

baru di masyarakat Desa Rumpa, yaitu petama, dengan membentuk 

kegiatan pembinaan, pengajaran dan perekretan dai yang  dikhususkan 

kepada anak-anak, remaja dan pemuda sebagai pembentukan generasi 

dakwah masa depan. Kedua, menyekolahkan anak di sekolah-sekolaj 

Islami agar tercipta genersi yang kompeten dalam melaksanakan dakwah 

di Desa Rumpa.   



118 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alquran Al-karim. 

Abdullah, Abu Bakr, atau dikenal dengan Imam al-Humaydi, Musnad al-
Humaidiy, Juz I, Damaskus: Dar alSaqa, 1996. 

Abdullah, Muhammad Qadaruddin. Pengantar Ilmu Dakwah. Jakarta: Cet. I; 
Qiara Media, 2019. 

Akbar, Purnomo setiady. Metodologi Penelitian Sosial. Ed. 2 Cet. I; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2008. 

al-Haddad, Abdullah Ba’alawy. al-Nashu Diniyah diterjemahkan oleh Moh. 
Abdai Rathony dengan judul Petuah-petuah Agama Islam. Semarang: 
Toha Putra, 1980.  

al-Khatib, Muhammad Ajjaj. Ushul alHadits: Ulumuhu wa Mushthalahuhu. 
Beirut: Dar al-Fikr, 1989. 

Allee, John Gage. Websters Dictionary. Chicago, Wilcox & Folt Book Company, 
1983. 

al-Nasa‟i, Abd. al-Rahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali al-Khurrasani al-Nasa‟i 
atau dikenal dengan Imam al-Nasa‟i. Sunan al-Nasa’i, Juz I. Alepo: 
Maktab al-Matbu‟at al-Islamiyyah, 1986. 

Al-Qaradhawi, Yusuf. Retorika Islam Bagaimana Seharusnya Menampilkan 
Wajah Islam, terj. Abdillah Noor Ridlo. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2004. 

Amin, Samsul Munir. Ilmu Dakwah. Cet: I, Jakarta: Amzah, 2009. 

Anas, Ahmad. Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah 
sebagai Solusi Problematikan Kekinian. Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 2006. 

Anshari, Endang Syaifudin. Pendidikan Anak Dalam Islam. Jakarta: Pustaka 
Amani. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2006. 

Awaluddin, Problematika dakwah pada masyarakat lingkungan sarabakang 
kelurahan sulewatang Kecamatan Mapilli Polewali Mandar. Tesis. 
Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2021. 

Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah. Bandung:Kencana ,2009. 

Dkk, Syafaat. Perilaku Manusia (Teori dan Pengukuran) cet-2. Pustaka Pelajar. 

Efendi, Onong Uchjana. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003. 

Eldin, Achyar. Dakwah Strategi. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2013. 

Fadhlullah, Muhammad Husain. Metodologi dakwah dalam Alquran, terj. 
Tarmana Ahmad Qosim. Cet. I; Jakarta: Lentera, 1997.  

Farid, Miftah. Refleksi Islam. Bandung: Pusdi Press, 2001. 



119 
 

 
 

Fatahullah, Muhammad Husain. Metodologi Dakwah dalam Alquran. Cet: I, 
Jakarta: Lentera, 1997. 

Gerungan, W.A. Psikologi Sosial. Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009. 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Reseach. Yogyakarta: Andi Offset, 1989. 

Hafidhuddin, Didin.  Dakwah Aktual. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998. 

Hamruni. Pembinaan Agama Islam di Pesantren Muntasirul Ulum Man 
Yogyakarta Iii. Tinjauan Psikologi Humanistik-Religius. Jurnal Pendidikan 
Agama Islam, Vol. Xiii, No. 1, Juni 2016. 

Hasanah, Uswatun. Manajemen Dakwah. Cet. I; Pemekasan, 2020. 

Hasibuan, H. Malayu S.P. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Cet. I; 
Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 

Hasyim, Muhammad Ali. Kepribadian dan Dakwah Rasulullah dalam Kesaksian 
Alquran. Yogyakarta: Mutiara Pustaka, 2004. 

Huberman, Mile. Analisis data Kualitatif. Jakarta: UI Peress, 1992. 

Husein, Radinal. Studi Evaluasi Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas 
Pada Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan 
Terhadap Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal 
Kabupaten Kota. Tesis—Universitas Indonesia, Depok, 2013.  

Ibrahim, Marwah Daud. Teknologi Emansipasi dan Transendensi: Wacana 
Peradaban dengan Visi Islam,  Bandung : Mizan, 1994. 

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitastif. Yokyakarta: PT. Gelora Askara Pratama, 2009. 

Indris, Muhammad Ahnu. Dakwah Pada Masyarakat Tepencil: Metode Da’wah 
bi al-hal Sebagai Upaya Meningkatkan Taraf Kehidupan Mad’u, Jurnal 
Studi KeIslaman. 4. no. 1 2018.  

Ishak, Muh. “Manajemen Strategi  dalam Peningkatan Dakwah  di Desa Kindang 
Kecamatan Mapilli Kindang Kabupaten Bulukumba”. Skripsi. Bulukumba: 
Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi  UIN 
Alauddin Makassar , 2019. 

Jasad, Usman, Dakwah & Komunikasi Transformatif: Mencari Titik Temu 
Dakwah dan Realita Sosial Ummat Makassar: Alauddin University Press, 
2011. 

Junaidi. “Strategi Dakwah dalam Hadis dan Aplikasinya”. jurnal indra tech,  2, 
no. 2. 2021. 

Kreitner, Robert. Management. 4th Edition; Boston: Houghton Mifflin Company, 
1989. 

M.B, Mile dan Huberman, A.M. Analisis data Kualitatif. Jakarta: UI Peress, 1992. 

Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Islam Dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban. 
Jakarta: Pustaka Dinamika, 1999. 

Mahmuddin. Manajemen Dakwah. Cet. I; Babadan Ponorogo:Wade Group, 2018. 

Mahmudin. Strategi Dakwah Terhadap Masyarakat Agraris. Jurnal Dakwah 
Tabligh. 14, No. 1 Juni, 2013.  

Manzur, Ibnu. Lisanul al Arab, Jilid III.  Qairo: Dar al Hadis, 2003. 



120 
 

 
 

Marzuki. Metode Riset. Yogyakarta: BPFE-UII, 1995. 

Mas’ud, Abdurrahman. Pesantren dan Walisongo: Sebuah Interaksi dalam Dunia 
Pendidikan. Dalam makalah komprehensif Progam Doktor Saerozi, Pola 
dan Startegi Dakwah di Kalangan Masyarakat Nelayan. Semarang: IAIN 
Walisongo Semarang, 2013. 

molleong, Lex J. Metode Penelitiann Kualitatiff Edissi revisi. Bandung: PT. 
Reeaja Rosda Karya, 2006. 

Mufida. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Genre. Malang: UIN Malang 
Press, 2008. 

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

Munir, M. Manajemen Dakwah. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006. 

Murni, Himawati. Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf Alquran Jakarta. 
Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1433 H./2014 M. 

Nasrun. Manajemen dakwah kepala desa dalam meningkatkan kegiatan 
keagamaan masyarakat  di desa benteng gajah kabupaten maros. Skripsi. 
Maros: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Raden Intan, 2019. 

Nasution, S. Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Taristo, 1996. 

Nuh, Sayyid Muhammad. Stategi Dakwah dan Pendidikan Umat. Cet. I; 
Yogyakarta: Himam Prisma Media, 2004. 

Panglaykim, J. dan hazil Tanzil. Manajemen Suatu Pengantar. Cet. XV; Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1991.  

Rumi , H. Fud, dan Hafid Paronda. Manajemen Dakwah Islam. Wade Group, 
2018. 

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur`an jilid 2. Ciputat: Cet.  I, Lentera Hati, 
2011. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah. Vol. 2 Pesandankeserasian Alquran , 
Jakarta : Lentera Hati, 2002. 

Sugiono. Metode Pendekatan Kualitatif . cet. XIIV; Bandung: Alfabeta, 2012. 

Sugiono. Metodologi Penelitian Kuantitastif dan Kualitatif dan R&D. Cet. VI; 
Bandung: Alfabeta, 2008. 

Sukardi, Akhmad. Dakwah Pada Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan 
Sosiologis, Al-Munzir. 8. no. 2, 2015. 

Supronto, D.J. Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran. Jakarta: Lembaga 
Penerbit FEUI. 

Suri, Sufian. TaFsir Dakwah Q.S An-Nahl Ayat 125 Dan Relevansinya Dengan 
Masyarakat”, Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam. 12. No. 2, 
Juli-Desember 2022. 

Sutikno Strategi Dakwah, (online) (http://sutiknotaliabo.blogspot.co.id), diakses 
tanggal 20 September  2023. 

Syukir, Asmuni. Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983. 



121 
 

 
 

Terry, G.R. dan L.W. Rue. Principles of Management. diterjemahkan oleh G.A. 
Ticoalu dengan judul Dasar-dasar Manajemen. Cet. VI; Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999. 

Terry, George R. Principle of Management, 6th Edition, Richard D. Irwing Inc. 
Georgetown , 1972.  

Walgito, Bimo. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah. Ed. IV. Cet. II; 
Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1993. 

Wijayanto, Dian. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
 2012. 

Yosita, Maulidia Arianti. Tawassul Sebagai Strategi Dakwah KH. Muhammmad 
Hasan Di Pondok Pesantren Baitul Ulum Tempel Gempol Pasuruan. 
Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013. 

Yunan Yusuf. Manajemen Dakwah, Arti, Sejarah, Peranan dan Sarana 
Manajemen Dakwah. Jakarta: Kencana, 2006. 

Yunaryya, Dewika. Manajemen dakwah di kelompok pengajian desa tedunan. 
Skripsi. Bengkulu: Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, 2021. 

Amaluddin, Bakhtiar. Kamus Hukum Indonesia, 2004, https://www.kamus-
hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil, (3 September 2023). 

Bakhtiar, Amaluddin. “Kamus Hukum Indonesia” 2004, https://www.kamus-
hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil (3 September 2023). 

https://almanhaj.or.id/60795-berpegang-teguh-pada-Alquran-dan-sunnah.html(21 
September 2023). 

https://almanhaj.or.id/7618-hukum-berdakwah-dan-keutamaannya.html, (21 
September 2023). 

https://digilib.iainkendari.ac.id/166/3/BAB%20II.pdf , ( 21 September 2023). 

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_
BAB%20III .pdf, (25 September 2023).  

https:// Islamdigest. republika.co.id/berita /r073l8320/sifat-sholat-rasulullah-saw. 
menurut- sahabat-abu-qatadah  ( 4 september 2023). 

https://muslim.or.id/26662-syarat-syarat-menjadi-dai.html, ( 21 September 2023). 

https://repository.uin-suska.ac.id/16675/7/7.%20BAB%20II _2018395MD.pdf 
(23 Agustus 2023). 

https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugasdanfungsikuaKecamatan 
Mapilli/#:~:text=1.Pelaksanaan%20pelayanan%2C%20pengawasan%2C,4
.Pelayanan%20bimbngan%20keluarga%20sakinah. diakses ( 21 Agustus 
2023).  

https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil,
https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil,
https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil.
https://www.kamus-hukum.com/definisi/2395/Daerah%20Terpencil.
https://digilib.iainkendari.ac.id/166/3/BAB%20II.pdf
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_BAB%20III%20.pdf
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/343/9/UNIKOM_DIKDIK%20SUBAGJA_BAB%20III%20.pdf
https://muslim.or.id/26662-syarat-syarat-menjadi-dai.html
https://repository.uin-suska.ac.id/16675/7/7.%20BAB%20II%20_2018395MD.pdf
https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugasdanfungsikuakecamatan/#:~:text=1.Pelaksana
https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugasdanfungsikuakecamatan/#:~:text=1.Pelaksana


122 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

 

  

1. Wawanca dengan 

Kepala Desa Rumpa 

sekaligus mengambil data-

data profil Desa Rumpa 

2. Wawanca dengan 

Penyuluh Kantor Urusan 

Agama yang sebagai 

kordinator  Desa Rumpa  

3. Wawanca dengan 

Penyuluh sebagai kepala 

Kantor Urusan Agama 

kecamatan 
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6. Wawancara dengan Pua 

Keda selaku Kepala Rumah 

tangga dan nelayan 

7. Wawancara dengan Hj. Juna 

selaku ketua Majelis Taklim 

dan ST. Haerana selaku aggota 

5. Wawancara dengan Saudu 

Selaku Iman Masjid dan petani 

4. Wawancara dengan Ustad 

Mahmud Selaku Dai dan 

kepala rumah tangga 
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8. Wawancara dengan Sapiana 

Selaku Ibu rumah tangga 

9. Pembacaan Khutbah salat jumat 

di Desa Rumpa 

10. Kegiatan Majelis 

Ziqir di Masjid dusun 2 

11.Makan Malam 

Bersama setelah 

Kegiatan Majelis 

Ziqir 

12. Kegiatan Majelis 

Taklim 
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13. Salat Jumat di dusun tiga 

Bulu-Bulu Desa Rumpa 

14. Salat Magrib di dusun tiga 

Bulu-Bulu Desa Rumpa 

15. Salat Isya di dusun tiga 

Bulu-Bulu Desa Rumpa 
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16. Remaja Masjid Azan 

Zuhur di dusun tiga Bulu-Bulu 

Desa Rumpa 

 

17. Remaja Masjid Azan 

Magrib di dusun tiga Bulu-

Bulu Desa Rumpa 

18. Remaja Masjid Azan Isya 

di dusun tiga Bulu-Bulu Desa 

Rumpa 
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19. Pembinaan keagamaan 

anak sejak dini dalam hal 

pemahaman dasar keagamaan 

21. Pembinaan keagamaan 

anak sejak dini dalam hal cara 

berwudhu yang baik dan benar 

 

20. Pembinaan keagamaan 

anak sejak dini dalam hal tata 

cara salat 
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