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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 

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

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

apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا  

 Kasrah i I اِ

 ḍammah u U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَ  

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَ  

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَ  

لَ    haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā ... َ ا | ... َ ى 
a dan garis di 

atas 

ـــــِى ـ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū ـوُ
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى
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 qīla : قِي لَ  

تُ   yamūtu : يَمُو 

4. Ta’ marbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالِ  ضَة ُ الأطَ   rauḍah al-aṭfāl : رَو 

 al-madīnah al-fāḍilah : الَ مَدِي نَة ُ الَ فَاضِلةَ 

مَةَ   al-ḥikmah : الَ حِك 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ــّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ 

ي ناَ   najjainā : نَجَّ

 al-ḥaqq : الَ حَقّ ُ 

مَ   nu“ima : نُعِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 
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 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّم 

ل زَلَةَ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَ فلَ سَفَةَ 

 al-bilādu : الَ بلادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَ   ta’murūna : تأَ مُرُو 

عُ  ‘al-nau : الَنَّو 

ء    syai’un : شَي 

تُ   umirtu : أمُِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billāh باِللهِ   dīnullāh دِي نُ اللِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِ اللِ   hum fī raḥmatillāh =  همُ  فيِ  رَح 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
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Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 Untuk karya ilmiah berahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 

berikut: 
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 صفحة  =  ص

 بدون مكان  =  دم 

 صلى الل عليه و سلم  = صلعكم

 طبعة  =  ط

 بدون ناشر  =  دن

الى اخره  = \الى اخرها الخ  

 جزء  = ج
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ABSTRAK 
 
Nama : Rahmariati 
NIM : 80100219028 
Judul :Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan 

(Studi Aisyiyah Kota Makassar) 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Dakwah 
dalam Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan (Studi Aisyiyah Kota 
Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1).Bagaimana Strategi Dakwah 
Aisyiyah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar? 
2).Bagaimana Upaya Dakwah Aisyiyah dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Perempuan Kota Makassar? 3). Apa faktor pendukung dan Penghambat Aisyiyah 
dalam meningkatkan Pemberdayaan perempuan Kota Makassar? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 
dengan  pendekatan sosiologis dan normatif. Peneliti menggunakan dua sumber data 
yaitu  data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti 
melakukan  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan 
penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasioanl, dan tahap penyelesaian. 
Analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Terdapat dua strategi yang 
digunakan oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar dalam meningkatkan pemberdayaan 
perempuan ialah, yakni dakwah bil-lisan Gerakan dakwah bil lisan di Pimpinan 
Aisyiyah Kota Makassar yang dilaksanakan tidak hanya mengenai satu hal saja 
melainkan ada beberapa hal seperti ibadah, tafsir Quran, mengenai perempuan 
Islamiyah dan Dakwah bil-Hal yang dilaksanakan ‘Aisyiyah kota Makassar 
membuat pelatihan Fardhu Kifayah seperti cara memandikan mayit, mengkafani 
mayit serta menshalatkan mayit, hal ini dilakukan juga agar anggotanya dapat 
membantu anggota lain yang sedang kemalangan. Berbagai kegiatan yang di 
inisiasikan oleh ‘Aisyiyah tersebut merupakan upaya meningkatkan pengetahuan 
dan mendorong partisipasi perempuan dalam publik. 2). Upaya peningkatan 
pemberdayaan perempuan Aisyiyah Kota makassar meliputi beberapa program 
majelis perkaderan, majelis tabligh dan pembinaan keluarga, majelis Pendidikan 
dasar dan menengah majelis Kesehatan, majelis kesejahteraan social, majelis 
ekonomi serta majelis hukum dan Ham. 3). faktor pendukung Aisyiyah Kota 
Makassar dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan yakni adanya 
ketersediaan dana yang memadai, adanya kerja sama antara Muhammadiyah 
maupun dengan pemerintah serta antusias Masyarakat yang menyambut program 
Aisyiyah dengan penuh semangat dilihat dari tingkat keberhasilaan asiyiyah dalam 
menjalankan Program pemberdayaan perempuan. Sedangkan yang menjadi faktor 
penghambat atau kendala yaitu  tantangan nilai-nilai budaya, jadwal program yang 
biasa tertunda akibat kesibukan dari setiap pengurus, kurangnya kesadaran dalam 
beragama serta minimnya tingkat literasi. 
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ABSTRACT 
 
Name  :Rahmariati 
Student’s ID :80100219028 
Title        :Da'wah Strategy in Improving the Quality of Women's           

Empowerment (Aisyiyah Study in Makassar City) 

The main problem in this research is how the Da'wah Strategy improves the 
Quality of Women's Empowerment (Aisyiyah Study in Makassar City). The main 
problem is then described into several sub-problems or research questions: 1). How 
is Aisyiyah's Da'wah Strategy in Improving Women's Empowerment in Makassar 
City? 2). What are Aisyiyah's Da'wah Efforts to Increase Makassar City Women's 
Empowerment? 3). What are the supporting and inhibiting factors for Aisyiyah in 
increasing Makassar City women's empowerment? 

The type of research used is descriptive qualitative research with a 
sociological and normative approach. Researchers used two sources of data: 
primary data and secondary data. The researcher conducted observations, 
interviews, and documentation in the data collection method. The procedures for 
carrying out the research are the preparation stage, the operational stage, and the 
completion stage. Data analysis was done through data reduction, presentation, and 
verification steps. 

The research results show that: 1). There are two strategies used by 'Aisyiyah 
Makassar City in increasing women's empowerment, namely, da'wah bil-lisan and 
dakwah bil-Had. The bil-lisan dakwah movement at the Aisyiyah Leadership in 
Makassar City is carried out not only regarding one thing but several things such as 
worship, interpretation of the Qur'an, regarding women Islamiyah and Dakwah bil-
Hal carried out by 'Aisyiyah in Makassar city made Fardhu Kifayah training such 
as how to wash the corpse, shroud the corpse, and pray for the corpse, this is also 
done so that its members can help other members who are in sorrow. The various 
activities initiated by 'Aisyiyah are efforts to increase knowledge and encourage 
women's participation in the public. 2). Efforts to increase the empowerment of 
Aisyiyah women in Makassar City include several programs for cadre councils, 
tabligh assemblies and family development, elementary and secondary education, 
assemblies for health, social welfare assemblies, economic assemblies as well as 
legal and human rights assemblies. 3). The supporting factors for the Aisyiyah City 
of Makassar in improving the quality of women's empowerment are the availability 
of adequate funds, the existence of cooperation between Muhammadiyah, the 
government, and the enthusiasm of the community who enthusiastically welcome 
the Aisyiyah program, seen from the level of success of Asyiyah in carrying out the 
women's empowerment program. The inhibiting factors are challenges to cultural 
values, program schedules that are usually delayed due to the busyness of each 
administrator, lack of awareness of religion, and minimal literacy levels. 
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 البحث ملخّص 
رَِيانَمتِ  :  اسم الطالب  رحْم

 80100219028  :  رقم القيد 
دينة  بمة ي  ئِشِ اعَ في جمعية تمكين المرأة )دراسة  في ودةالج لتنمية الدعوة  طريقة  : موضوع الرسالة 

 (. رس  كَ ا مَ 

تمكين المرأة    في  ودةالج  لتنمية الدعوة    طريقة الدعوة    طريقة إن المشكلة الرئيسية في هذه الرسالة المتواضعة هي  
تفرعت المشكلة الرئيسية إلى عدة  ف  (رس  كَ ا دينة مَ بمة  ي  ئِشِ اعَ في جمعية  )دراسة    (رس  كَ ا دينة مَ بمة  ي  ئِشِ اعَ في جمعية  )دراسة  

للبحث وهي:   فرعية  التمنية على  ة  ي  ئِشِ اعَ لجمعية  الدعوة    طريقة   كيف  )أولاً(مسائل  دينة  بمتمكين المرأة  في عملية 
هي العوامل ما    (ثالثاً )  ؟. رس  كَ ا دينة مَ بمتمكين المرأة  في  ة  ي  ئِشِ اعَ لجمعية  جهود الدعوة  كيف تكون    (ثانياً ) .  ر؟س  كَ ا مَ 

 ؟.  رس  كَ ا دينة مَ بمتمكين المرأة في ة ي  ئِشِ اعَ لجمعية الداعمة والمعوقة 

. ومعياري    اجتماعي    وصفي  كيفي  باستخدام مدخل  بحثوالمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج  
المستخدمة    جمع البيانات طرق    ومع ذلك أنالبيانات الأولية والبيانات الثانوية.    وتتكون مصادر البيانات من مصادر

ثم   .  تَّتِمة ومرحلة ال  تحقيقومرحلة ال  مرحلة الإعداد  من خلالالبحث  وتجري عملية  والتوثيق.    ة الملاحظة والمقابلهي  
 .والتحقق من البياناتها تقليل البيانات وعرضو تحليل البيانات قامت الباحثة ب

دينة  بمة  ي  ئِشِ اعَ جمعية  تستخدمهما    طريقتانهناك    )أولاً(إلى:  في هذه الدراسة  البحث    ة جي نت  أظهرتف
الت    الدعوة باللسانوأما طريقة    وطريقة الدعوة بالحال.  الدعوة باللسانطريقة  تمكين المرأة وهما  في محاولة  ر  س  كَ ا مَ 

تتكون بل    فلا تقتصر المبحث فيه على مبحث واحد فحسبة  ي  ئِشِ اعَ لجمعية  حركة الدعوة باللسان  تعُقد في مركز  
  لمسلمة في الإسلام. وأما طريقة الدعوة بالحال المرأة اودور    العبادة وتفسير القرآن الكريممبحث  مثل    مباحثعدة  من  

يها وهذه الأشياء والصلاة عل  هاوتكفين  نازةكيفية غسل الجمثل  تدريبات  بعدة  ر  س  كَ ا دينة مَ بمة  ي  ئِشِ اعَ فقد قامت جمعية  
ة  ي  ئِشِ اعَ قامت بها جمعية  الأنشطة الت  ف  ساعدة الآخرينمن الفروض الكفاية. ومع ذلك تهدف بهذه الدريبات لم 

مَ بم لزيدة معرفة المرأة ولدفعجهود  هي  ر  س  كَ ا دينة  الجهود    تتكون  (ثانياً ) مشاركة المرأة في الحياة عامة.    ومحاولات 
  مجلس الأسرة و   بناءالتبليغ و   مجلسمجالس الكوادر و أنشطة منها  عدة  من  ة  ي  ئِشِ اعَ لجمعية  زيادة تمكين المرأة  في  المبذولة  
القانونية   عن مجلسالاقتصادية فضلاً  مجلس الرعاية الاجتماعية و  مجلسو  ة يلصحومجلس ا توسطة بتدئ والمللمالتعليم 

ر  س  كَ ا دينة مَ بمتمكين المرأة    على  ودةالج في محاولة تنمية ة  ي  ئِشِ اعَ لجمعية  العوامل الداعمة   إن  (ثالثاً )  . ية وحقوق الإنسان
  بأنشطتها المجتمع الذي يرحب  ة حْاسمع المحمدية والحكومة  جمعية  توافر الأموال الكافية ووجود تعاون بين  تتمثل في

وجود  هي    المعوقة أن العوامل    علاوة على ذلك تمكين المرأة.    فية  ي  ئِشِ اعَ جمعية  من مستوى نجاح  ذلك  كما يتضح  
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نشغال كل مسؤول ونقص الوعي الديني وانخفاض  لاعادة   الأنشطة  يرتأخالموجودة و  قيم الثقافية من جانب    تحديات
 قراءة والكتابة. على ال الرغبة  ىمستو 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dakwah merupakan salah satu hal terpenting untuk membina akhlak 

masyarakat yang Islami, Islami yang dimaksud adalah berakhlak Islami. Dakwah 

dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Namun dalam proses 

menyampaikan dakwah harus diperhatikan adalah akhlaknya, baik dalam 

menyampaikan isi pesan dakwahnya maupun diterapkan dalam kehidupan 

keseharian pendakwah. Akhlak yang melekat dalam diri pendakwah akan menjadi 

panutan bagi jamaahnya. Oleh karena itu, bagi para aktivis dakwah dan para kader 

dakwah harus mempunyai akhlak yang baik untuk membentuk masyarakat di 

lingkungan sekitar agar terciptanya lingkungan yang mematuhi nilai-nilai Islam.1 

Zaman sekarang, dakwah ada di mana saja. Selain di masjid-masjid dan 

majelis-majelis, dakwah juga ada di ruang yang lebih luas dan juga di media, 

Internet, dan ruang-ruang lain di dunia maya. Dengan kata lain, ada di mana-mana. 

Sehingga dakwah dapat menyentuh siapa pun.Tidak lagi terfokus pada masjid-

masjid atau majelis taklim, karena kegiatan dakwah menjadi lebih membumi dan 

merakyat. Hakekat dakwah adalah segala aktivitas dan kegiatan yang mengajak 

orang untuk berubah dari satu situasi ke situasi lain yang lebih baik. Dengan begitu 

maka metode atau cara yang dilakukan dalam mengajak madu haruslah sesuai pula 

dengan materi dan tujuan kemana ajakan tersebut diajukan. Pemakaian metode 

yang tepat merupakan sebahagian dari keberhasilan dalam menyampaikan pesan 

dakwah.  

 
1Hamidi, Teoti Komunikasi Dakwah. (Cet 1-Malang: Umm Press, 2010), h. 5  
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Islam adalah agama dakwah artinya, selalu mendorong pemeluknya untuk 

senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat 

Islam sangat berkaitan erat dengan dakwah yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam 

al-Quran menyebut kegiatan dakwah dengan kata (ucapan yang baik) dan 

perbuatan yang baik. Dakwah pada dasarnya adalah menyampaikan ajaran Islam 

kepada khalayak luas. Hakikat dakwah sendiri adalah upaya untuk menumbuhkan 

kecenderungan dan ketertarikan menyeru seseorang kepada ajaran agama Islam 

pada apa yang diserukan. Di dalam Al-Quran terdapat perintah yang menyuruh 

kaum muslimin agar mendakwahi manusia supaya senantiasa berada “di jalan 

Allah”. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nahl/16: 125 :  

سَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ  عِظَةِ ال حَسَنةَِ ۖ وَجَادِل هُم  بِالَّتيِ هِيَ أحَ  مَةِ وَال مَو  لمَُ بِمَن  ضَلَّ  اد عُ إلِىَٰ سَبِيلِ رَبكَِّ بِال حِك   هُوَ أعَ 

تدَِينَ                                                                      لمَُ بِال مُه   عَن  سَبيِلِهِ ۖ وَهُوَ أعَ 

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 

Dakwah harus menghasilkan amaliyah manusia yang didesain sebelumnya 

melalui sarana dakwah. Pendesainan atau perancangan dakwah yang salah akan 

menghasilkan yang salah pula, suatu hasil perbuatan atau accomplishment yang 

keliru. Bila impact ilmu yang dilimpahkan dakwah tadi kemudian mengalir dalam 

tubuh manusia maka akan memberikan kehidupan baru seperti energi kematangan 

hidup, sebagai determinan tingkah laku, penuntun dalam pencaharian, 

 

2Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan AgamaIslam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 281.  
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melatarbelakangi pandangan hidup manusia dan filter dalam prefensi praktek 

kehidupan. Maka selanjutnya dakwah dengan hasilnya yang positif konstruktif itu 

akan membudaya dalam struktur kehidupan manusia.3 Aplikasi penyampaian 

dakwah, seorang dai sebagai subjek dakwah memerlukan seperangkat 

pengetahuan dan kecakapan dalam hal metode. Dengan mengetahui metode, maka 

dai mampu memahami dan menyampaikan materi kepada objek dakwah yang 

sedang dihadapinya dengan harapan bahwa mampu diterima dan dipahami pula 

oleh madu.4 Idealnya seorang dai tentu membekali diri sebelum menyampaikan dakwah 

dengan memahami betul materi yang ingin disampaikan kemudian menguasai metode 

agar mampu menyesuaikan diri pada objek dakwah. 

Definisi mengenai dakwah telah banyak dibuat oleh para ahli, di mana 

masing-masing definisi tersebut saling melengkapi. Walaupun berbeda susunan 

redaksinya, namun maksud dan makna hakikatnya sama. Kata dakwah juga 

diartikan sebagai seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah 

situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.5 

pelaksanaan dakwah harus mampu mensinergikan antara pembanguan spiritual, 

sosial, ekonomi, termasuk pembangunan fisik. Dakwah harus dilakukan sebagai 

proses multidimesional sehingga akan menciptakan perubahan besar kehidupan 

masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dakwah harus mampu mendukung apa 

yang menjadi kekuatan pembangunan Masyarakat.  

Dalam stigma masyarakat kita, kata dakwah dikaitkan dengan istilah agama 

Islam. Maka dari itu, tidak heran jika ada kalangan pemikir yang mendefinisikan 

 
3Firdaus Muhammad, Jurnalistik Profetik Konseptualisasi Dakwah Nabi di Era Multimedia, 

h. 158 -159. 
4Firdaus Muhammad, Jurnalistik Profetik Konseptualisasi Dakwah Nabi di Era Multimedia, 

h. 144. 
5M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan),1994. hlm. 194.  



4 
 

 

kata dakwah dan menggandengkannya dengan kata Islam. Ahmad Syafi’I Ma’arif 

sebagaimana oleh Munzier Suparta dan Harjani Hefni6. Mendefinisikan dakwah 

Islam sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memancing dan mengharapkan 

potensi diri manusia agar eksistensi mereka punya makna di hadapan Tuhan. 

Beliau menegaskan bahwa tugas dakwah adalah tugas umat secara keseluruhan 

bukannya hanya tugas kelompok tertentu dari umat Islam. 

Dalam menghadapi tantangan dakwah di zaman modern, dakwah memerlukan 

kemasan yang modern dan kontekstual, yaitu menyoroti persoalan-persoalan yang 

diharapkan berkembang sekarang. Oleh karena itu, para da’iyah perlu membekali 

diri dengan keilmuan yang mendukung efektifitas dakwah seperti ilmu 

komunikasi, psikologi, dan sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung. 

Dengan demikian, da’iyah sebagai figur yang sangat penting dapat memberikan 

informasi dan keilmuan yang sesuai dengan zamannya, atau dakwah kekinian. 

Mereka penting sekali untuk mampu menjelaskan agama Islam dengan aplikatif. 

Karena dengan penjelasan yang normatif dan dogmatis membuat dakwah tidak 

menarik, dan tidak memberikan kesan yang signifikan.  

Pentingnnya perempuan dalam pemberdayaan dakwah, karena perempuan 

memiliki potensi yang penting, di mana jumlahnya yang besar, sekarang hampir 

sebanding dengan jumlah laki-laki. Hal ini merupakan strategi yang penting bagi 

para da’iyah dalam gerakan dakwah untuk memberdayakan perempuan dalam 

rangka mendekati kaumnya sendiri. Perempuan yang berperan dalam aspek publik 

sudah selayaknya di zaman sekarang ini, mengingat potensi perempuan yang sabar, 

tabah, detail, teliti, bijak dan lemah lembut. Selain itu, jumlah perempuan yang 

besar di Bangsa ini, maka yang paling pas untuk memahami perempuan adalah 

 
6Munzier dan Harjani Hefni Suparta, Metode Dakwah, (Jakrta: Prenada Media), 2003. hlm. 

6  
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perempuan itu sendiri, sehingga memerlukan ada perempuan-perempuan yang 

berperan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Memandang bahwa 

perempuan berpotensi sebagai agent of social change, mampu membuat 

perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik.  

 Demikian dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan Islam tidak 

mendiskreditkan kaum Wanita sebaai makhluk yang lemah, dan menanggap tidak 

mampu memiliki peran sama sekali. Dengan demikian adanya Lembaga dakwah 

diharapkan mampu memberikan solusi dalam masalah umat saat ini terlebih dalam 

mencetak pribadi Muslimah yan Islami yang mampu mengembang dakwah jauh 

lebih baik. Oleh karena itu strategi sudah menjadi keharusan untuk menjalankan 

setiap misi Lembaga dakwah guna mencapai tujuan yang di inginkan.  

 Pada hakikatnya strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus. Jika strategi dikaitkan dengan proses dakwah, 

strategi mempunyai peranan penting dalam pergerakan dakwah. Jika strategi 

disusun dengan baik dan cermat maka aktivitas dakwah akan mengarah kearah 

tujuannya. Untuk pencapaian upaya dakwah dengan pemberdayaan tersebut, 

haruslah dibarengi dengan wawasan luas atau pembekalan kepada wanita untuk 

menjadi muballighah (subjek dakwah) yang handal dan berwawasan keilmuan 

yang luas terhadap agama dan persoalan-persoalan duniawi sesuai dengan 

perkembangan zaman. Ini mengingat persoalan yang berkembang sekarang sangat 

luar biasa, seiring perkembangan zaman dan menuntut kemampuan yang tinggi 

pula untuk menghadapinya.  

Dakwah Islamiyah yang banyak diselenggarakan kaum Wanita baik sebagai 

objek maupun sebagai subjek adalah sarana yang sanat pentin untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan baik dalam bidang keaamaan maupun bidang-bidang 
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lainnya. Bahkan untuk meningkatkan wawasan dan Gerakan perberdayaan 

perempuan itu sendiri agar menjadi perempuan yang potensial sebaai pemimpin 

dirinya, keluarganya, kaumnya, agama dan bahkan negaranya.  

Dakwah dapat dilakukan dengan media ataupun melalui Kumpulan individu 

(kelompok) atau organisasi. Salah satu organisasi Masyarakat yang bergerak di 

bidang dakwah perempuan adalah Aisyiyah yang merupakan Gerakan Islam amal 

ma’ruf nahi mungkar. Yaitu berasaskan Islam serta bersunber dari Al-Quran dan 

As-Sunnah. Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategi untuk 

meningkatkan kemampuan perempuan dan menghasilkan karakter perempuan 

baik di ranah publik maupun domestik. Cara ini perlu diterapkan oleh berbagai 

pihak, termasuk ormas Islam, karena lembaga ini merupakan salah satu kelompok 

yang dapat dipercaya untuk berkontribusi dalam penguatan dan peningkatan 

kualitas hidup perempuan seperti di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, 

kesehatan, kesejahteraan, dan bidang lainnya.7  

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah bahwa sebagai 

organisasi perempuan, sejak awal berdirinya ‘Aisyiyah bertujuan untuk 

kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, sejak pertama kali dibuat program-

program yang tidak lepas dari langkah-langkah konkret sebagai bentuk 

pemberdayaan perempuan. Oleh karenanya, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai “Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan 

( Studi Aisyiyah Kota Makassar)”.  

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 
7Zakiyah. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri AlIrsyad (Surabaya : 

analisa, volume xvi), 37–55.  
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Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti, 

kemampuan menentukan fokus penelitian dengan baik akan memberikan 

pengaruh positif terhadap hasil penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini 

yaitu Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan (Studi 

Aisyiyah Kota Makassar). 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka peneliti memberikan  

deskripsi fokus sebagai berikut : 

a. Strategi dakwah 

Pada hakikatnya strategi adalah rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Jika strategi dikaitkan dengan proses 

dakwah, strategi mempunyai peranan penting dalam pergerakan dakwah. Jika 

strategi disusun dengan baik dan cermat maka aktivitas dakwah akan mengarah 

kearah tujuannya. Strategi sudah menjadi keharusan untuk menjalankan setiap 

misi Lembaga dakwah guna mencapai tujuan yang diinginkan.  

b. Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan berarti upaya memberikan kekuatan dan 

kemampuan bahkan daya terhadap potensi yang dimiliki oleh perempuan agar 

dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya tetapi menempatkan 

perempuan sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan upaya pemberdayaan 

tersebut. Pemberdayaan perempuan berkaitan dengan kemampuan perempuan, 

yaitu upaya memberikan individu kemampuan untuk mengontrol, mengatur 

konsep kemampuan lebih fokus pada pengendalian internal perempuan, bukan 

terhadap laki-laki yang selama ini mendominasi, tetapi menyelaraskan konsep 

dan diterjemahkan ke dalam pola hubungan yang menempatkan perempuan tidak 

berdaya.  
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C. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana upaya dakwah Aisyiyah dalam meningkatkan pemberdayaan 

perempuan Kota Makassar?  

2. Bagaimana strategi dakwah dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan  

perempuan Kota Makassar? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Aisyiyah dalam meningkatkan 

pemberdayaan perempuan Kota Makassar? 

  

D. Kajian Pustaka 

Agar mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan 

dalam penyusunan tesis ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap 

semua masalah yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya 

ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh pihak lain 

dengan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan tinjauan teoretis yang penulis lakukan, ada beberapa 

penelitian yang memiliki kajian serupa dengan apa yang penulis teliti, yaitu: 

1. Penelitan tesis yang dilakukan oleh Murnati Ruslan dengan judul 

Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berwawasan 

Gender. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan 

perempuan dalam berbagai bidang agar mereka terbebas dalam belenggu 

kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah strategis yang perlu 

dilancarkan dalam kerja pemberdayaan perempuan adalah memberikan 
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dukungan yang menjadikan setiap perempuan sebagai fokus perhatian 

dan pengabdian. Dengan meningkatkan kemampuan mereka secara 

bertahap dan berkesinambungan agar bisa mengolah dan bergelut dalam 

kesempatan yang terbuka di sekitarnya. 

2.  Penelitian tesis yang dilakukan Alizar Isna dan Syah Firdaus, dengan 

judul Prospek Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tumiyang Kabupaten 

Banyumas (Studi Evaluasi Implementasi Program P2MPD). Dari hasil 

Penelitian tersebut dapat disimpulkan perempuan telah berpartisipasi 

secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisipasi 

perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena 

memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya 

partisipasi perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan 

memenuhi kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses 

pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara para 

pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan 

berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran aparatur 

desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi pada aspek fisik; 

masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit 

organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan 

perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD. 

Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip 

pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi 

perempuan dalam tim sembilan dan pelaksanaan program P2MPD; 

anggota perempuan tim sembilan mempunyai kemauan untuk belajar. 

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Lutfiyah, dengan judul 
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Pemberdayaan Wanita Berbasis Potensi Unggulan Lokal. Dalam 

penelitian dapat diperoleh kesimpulan perempuan memiliki potensi 

untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan 

dapat membantu ekonomi keluarga. Lebih luas lagi ekonomi nasional, 

apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang. Suatu kenyataan 

bahwa dewasa ini keikut-sertaan wanita dalam mencapai tujuan 

pembangunan sangat diharapkan. Berbagai peran dan tugas ditawarkan 

bagi wanita, dalam hal ini tentunya kita harus selalu selektif jangan 

sampai terkecoh sehingga lupa pada kodratnya. Melalui program Desa 

Vokasi ini diharapkan terbentuk kawasan desa yang menjadi sentra 

beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang 

berasal dari sumber daya wanita yang memanfaatkan potensi sumberdaya 

dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar 

dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk 

bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang 

ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.  

4. Penelitian jurnal yang dilakukan Md. Aminur Rahman, dengan judul 

Women’s Empowerment: Concept and Beyond. Dalam penelitiannya 

dapat diambil simpulan bahwa sebelum pemberdayaan, menjadi popular, 

perempuan berbicara tentang mendapatkan kontrol atas hidup mereka, 

dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi 

mereka di rumah dan masyarakat, dalam kebijakan pemerintah dan 

pembangunan internasional. Tapi masalahnya adalah, sangat sedikit 

memiliki konsepsi yang jelas tentang pemberdayaan. Maka perlu adanya 

pemahaman mengenai pemberdayaan gender. Mengingat keterbatasan 

digambarkan di atas pemberdayaan perempuan mendekati perlu 
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pemberdayaan gender. Pemberdayaan gender menandakan transformasi 

hubungan gender dari hirarki rencana egaliter daripada hanya bermain-

main dengan posisi kekuatan perempuan. Hal ini bertujuan untuk 

pengerjaan ulang dari hubungan gender dalam kerangka yang lebih baik 

daripada kerangka konflik. Pemberdayaan gender adalah kategori yang 

luas yang mencakup pemberdayaan perempuan tanpa menciptakan 

perasaan was-was dari pengebirian laki-laki. Itu mendorong 

keseimbangan dalam hubungan gender sebagai melawan satu sisi 

pendekatan pemberdayaan perempuan.  

5. Penelitian dalam bentuk tesis oleh Miftahulhaq dengan judul “Strategi 

Pelaksanaan Dakwah Aisyiyah melalui Pendekatan Pembangunan 

Masyarakat Lokal”. Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptif 

kualitatif pada pelaksanaan program Qoryah Thayyibah (QT) di 

Potorono, Banguntapan, Bantul, DIY. Program ini bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dengan 

menekankan aspek agama sebagai inti dari seluruh pelaksanaan kegiatan. 

Program ini merupakan program yang digagas dan dilaksanakan oleh 

Pimpinan Pusat Aisyiyah. Pelaksanaan program ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam kegiatan dakwah, sehingga dalam 

pelaksanaannya program ini mencoba mengintegrasikan berbagai model 

dakwah yang ada, dengan lebih menekankan pada model dakwah 

jama’ah melalui pendekatan Pembangunan Masyarakat lokal.  

Program ini memiliki 6 (enam) karakteristik program, yaitu; 

agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan dan 

keluarga sakinah. Program QT ini memiliki tahapan pelaksanaan 
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program; berupa tahapan persiapan dilakukan dengan penyiapan 

lapangan dan penyiapan petugas, tahap kedua melakukan identifikasi 

masalah dan tahap berikutnya melakukan penentuan program yang akan 

dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan terlebih dahulu 

menentukan program tahunan dan bulanan. Tahapan selanjutnya adalah 

tahap pelaksanaan program atau kegiatan, kemudian tahapan terakhir 

adalah tahapan evaluasi. 

6. Penelitian dalam bentuk Jurnal oleh Nurlaila Mudhi’ah “Dakwah dalam 

pemberdayaan perempuan (studi materi dan kegiatan dakwah yan 

dilaksanakan muballihah di Banjarmasin)”2012. Artikel ini membahas 

tentang dakwah pemberdayaan perempuan, materi dan kegiatannya yang 

mengarah kepada peningkatan kualitas perempuan dalam dan 

kesejahteraan, serta kepemimpinan. Meskipun pada kebanyakan 

penyelenggaraan dakwah perempuan di kota Banjarmasin umumnya 

dilaksanakan oleh perempuan sebagai subjek dan objeknya, namun 

secara materi hanya masyarakat kecil yang mengupas persoalan 

perempuan, apalagi terkait dengan pemberdayaan perempuan. 

Sedangkan materi yang dibahas adalah tentang ibadah, keimanan dan 

muamalah. Dakwah terkait dengan pemberdayaan perempuan secara bil 

lisan hanya disampaikan oleh muballighah yang pernah atau terlibat 

dalam kepemimpinan perempuan, misalnya sebagai anggota DPR. Selain 

itu, dakwah pemberdayaan perempuan secara praktis dilakukan oleh 

penggiat yang cenderung tidak disebut sebagai da’iyah/muballighah atau 

penceramah, apalagi ulama.  

7. Penelitian tesis oleh Rohana judul “Dakwah Muhammadiyah melalui 
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Optimalisasi Peran Perempuan dalam Dakwah Aisyiyah” 2010 

Optimalisasi peran perempuan dalam dakwah Aisyiyah, sangat efektif 

menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Dan ada beberapa 

permasalahan untuk mengoptimalkan upaya tersebut diantaranya: 1). 

Bagaimana menumbuhkan inisiatif pribadi pada pihak perempuan 

sebagai Pendakwah. 2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

kurangnya pengetahuan Islam di bidang dakwah. 3). Sejauh mana 

peranan Aisyiyah ranting Kassi-kassi cabang Karunrung Kota Makassar 

dalam Pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu Field 

Research dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data 

deskriptif. Tahapannya sebagai berikut: a). Metode wawancara 

(interview) b). Metode observasi (pengamatan). C). Metode 

dokumentasi. Dengan demikian, diperoleh hasil bahwa dari beberapa 

jenis kegiatan yang dilakukan ternyata Gerakan Jamaah dan dakwah yang 

terbilang masih kurang peminatnya. Ini dikarenakan, kurangnya 

pemahaman dari mereka tentang pentingnya peran perempuan dalam 

berdakwah untuk menunjang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan syiar Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Intensitas pertemuan lebih dikualitaskan agar kesadaran perempuan 

terhadap pentingnya mengimplementasikan dakwah khususnya lingkup 

Aisyiyah. Penyediaan berbagai fasilitas seperti penyediaan buku-buku, 

komunikasi media yang berkaitan dengan Syiar dan juga memaksimalkan 

diskusi mengenai agama melalui kajian Al Quran. Kegiatan ini juga 

sebagai bentuk kontribusi kepada negara untuk mengajarkan hidup aman, 

nyaman, selamat dan tenang serta menjauhkan diri dari kebodohan, 

memiliki ethos dan semangat dalam memajukan kesejahteraan umum, 
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tidak melakukan kemunkaran, melakukan pemberdayaan dan memberi 

kemahslahatan umat.  

Dari sejumlah penelitian terdahulu di atas, penulis adalah peneliti 

selanjutnya dalam konsentrasi Dakwah dan Komunikasi program pascasarjana 

Magister UIN Alauddin Makassar. Menurut penulis, sejumlah karya penelitian 

yang diakumulasi di atas, belum ada satupun penulisan tentang “Strategi 

Dakwah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan (Studi Aisyiyah Kota 

Makassar)”. Oleh sebab itu, bidang kajian penelitian ini baru dan belum pernah 

tersentuh, sehingga studi tentangnya dipandang sebagai sumbangan besar 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Strategi Dakwah dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Perempuan (Studi Aisyiyah Kota Makassar).  

b. Untuk Mengetahui Upaya Strategi Dakwah dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Perempuan (Studi Aisyiyah Kota Makassar).  

c. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Aisyiyah 

dalam Meningkatkan pemberdayaan perempuan Kota Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta menambah pengetahuan bagi segenap civitas 

akademika jurusan Dakwah dan Komunikasi dalam rangka 

memberikan stimulus atau rangsangan bagi peneliti-peneliti berikutnya 
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dalam upaya mengkaji, menyempurnakan serta mengembangkan 

paradigma dakwah di Aisyiyah Kota Makassar.  

b. Secara Praktis 

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsi keilmuan atau masukan dalam strategi dakwah dalam 

meningkatkan pemberdayaan perempuan Kota Makassar secara khusus 

dan juga kepada Lembaga Aisyiyah Kota Makassar secara umum. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pembaharuan 

terhadap Lembaga Aisyiyah sebagai wadah dalam pemberdayaan 

Perempuan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Dakwah 

1. Pengertian Strategi Dakwah 

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dengan asal kata ( دعا -یدعو ) yang 

dalam bentuk mashdarnya دعوة mempunyai arti ajakan, seruan, panggilan, atau 

undangan.8 Sedangkan menurut Istilah, dakwah ialah segala usaha dan kegiatan 

yang sengaja berencana dalam bentuk sikap, ucapan dan perbuatan yang 

mengandung ajakan dan seruan baik langsung atau tidak langsung, ditujukan 

kepada orang perorangan, masyarakat atau kelompok masyarakat agar tergugah 

jiwanya, terketuk hatinya ketika mendengarkan perintah dan peringatan ajaran 

Islam yang kemudian menghayati, menelaah dan mempelajari untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. dakwah adalah segala daya dan upaya untuk 

menyebarluaskan Islam kepada orang lain dalam segala lapangan kehidupan 

manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.  

aktualisasi imani (Teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem 

kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir dan bertindak dalam rangka 

mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan 

cara tertentu. 

Secara terminologi, dakwah adalah upaya untuk mengajak orang lain 

kepada ajaran islam dengan terlebih dahulu membina diri sendiri. Pembinaan diri 

sendiri menjadi sesuatu yang mutlak karena dakwah membutuhkan keteladanan. 

Penyampaian ajaran agama kepada masyarakat dilakukan secara bijak sehingga 

 
8Zulkifli Mustan, Ilmu Dakwah, (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2005). h. 2.  
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ajaran islam dipahami dan diamalkan oleh msyarakat. Diperlukan adanya 

pembimbing kehidupan beragama agar agama menjadi panduan bagi kehidupan 

manusia.9 Syeikh Ali Makhfuz, dakwah merupakan mendorong manusia agar 

berbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan 

melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Dakwah dalam ajaran Islam pada hakekatnya merupakan 

proses perubahan sosial terencana yang bertujuan untuk menjadikan sasaran 

dakwah menjadi lebih baik, baik dari segi rohani maupun kehidupannya di dunia. 

Melalui dakwah diajarkan berbagai macam nilai-nilai yang ma’ruf , semisal kerja 

keras, disiplin, toleransi, dan sebagainya, dan juga diperkenalkan berbagai macam 

larangan berbuat munkar, semisal berbuat kerusakan, permusuhan, malas dan 

sebagainya. Untuk mencapai tujuan dakwah, maka dalam kegiatan dakwah 

dikenal ada beberapa model dakwah, yaitu dakwah bil-lisan (dakwah dengan 

perkataan), seperti ceramah, kajian, kutbah, dakwah bil-qalam (dakwah melalui 

media tulisan), seperti surat kabar, bulletin, majalah, dan dakwah bil-hal (dakwah 

dengan kegiatan nyata), seperti penyediaan layanan sosial, pendampingan, dan 

lain sebagainya.  

Pendekatan pelaksanaan dakwah harus mampu mensinergikan antara 

pembanguan spiritual, sosial, ekonomi, termasuk pembangunan fisik. Dakwah 

harus dilakukan sebagai proses multidimesional sehingga akan menciptakan 

perubahan besar kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dakwah harus 

mampu mendukung apa yang menjadi kekuatan pembangunan masyarakat, yang 

terdiri dari; 1) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada tiga situasi 

level, yaitu individu/keluarga/komunitas, civil society, dan state/national 

 
9Bambang S.Ma’arif, Psikologi Komunikasi Dakwah Suatu Pengantar (Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media, 2015), h. 126 .   
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institutions; 2) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada empat 

dimensi/ukuran yang mendasari masyarakat, yaitu struktur sosial, relasi sosial, 

proses sosial, dan nilai-nilai sosial; dan 3) pembangunan sosial berada dalam lima 

domain (wilayah) masyarakat, yaitu sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, 

di mana kesemuanya saling berhubungan.  

Menurut pendapat ulama basrah dasar pengambilan kata dakwah itu 

adalah dari kata mashdar yakni da’watan yang artinya panggilan. Sedangkan 

menurut ulama kufa perkataan dakwah itu diambil dari akar kata da’aa yang 

artinya telah memanggil. dakwah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha 

atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan berencana guna 

memenuhi pihak lain agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, 

sikap penghayatan, serta pengalaman ajaran agama tanpa adanya unsur paksaan. 

Nasaruddin Latif, dakwah merupakan setiap usaha dengan lisan atau tulisan dan 

lainnya untuk beriman dan mentaati Allah shubhana wata’ala, sesuai dengan 

garis-garis akidah dan syari‘at serta akhlak Islamiya. mengajak dan 

mempengaruhi orang lain dalam merealisasikan ajaran Islam, untuk mencapai 

tujuan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan dakwah dipicu oleh 

berbagai aspek dakwah yang saling terkait, antara juru dakwah, materi dakwah, 

strategi dakwah, mad’u (sasaran dakwah), serta manajemen dakwah itu sendiri.  

Imam Al-Gazali dalam bukunya memberikan definisi bahwa dakwah 

adalah program pelengkap yang meliputi semua pengetahuan yang dibutuhkan 

manusia untuk memberi penjelasan tentang tujuan hidup serta mampu 

membedakan mana yang haq dan mana yang bathil10 . Isyarat-isyarat yang 

dimaksudkan dalam definisi dakwah mengarah pada keseriusan menjalankan 

 
10Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 

2002), h.7.   
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tugas suci, dimana kegiatan yang dilakukan harus sistematis, karena segala 

pekerjaan dalam aktivitas dakwah selalu dilihat dari siapa pelakunya, sehingga 

aktivitas dakwah itu benar-benar muncul dari sebuah pemahaman11.  

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan dakwah merupakan suatu 

proses penyelenggaraan suatu usaha yang dilakukan sengaja atau sadar untuk 

mengajak orang lain untuk beriman dan mentaati Allah shubhana wata’ala atau 

memeluk agama Islam serta amal ma‘ruf nahi mungkar untuk mencapai tujuan 

kebahagiaan dan kesajahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah 

shubhana wata’ala 

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. dengan 

dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia sebaliknya, tanpa 

dakwah Islam akan semakin jauh dari masyarakat dan selanjutnya akan lenyap 

dari permukaan bumi dalam kehidupan masyarakat. Dakwah berfungsi menata 

kehidupan yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan 

bahagia, ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan 

manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa pada 

kehancuran.  

dakwah adalah seruan atau ajaran kepada keinsafan atau usaha mengubah 

situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik kepada pribadi maupun 

masyarakat, perwujudannya bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman 

keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju 

sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan 

 
11Asep Muhiddin, Metode Pengembangan Dakwah,(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), 

h. 27.   
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menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

Setiap muslim dan muslimah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk 

berdakwah, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar 

tetapi, dalam berbagi masalah yang semakin berat dan kompleks. Sebagai akibat 

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan tuntutan 

kebutuhan hidup. Maka kiranya tidaklah memadai lagi kegiatan dakwah yang 

hanya dilakukan secara fardhi, perorangan, merencanakan dan mengerjakan 

sendiri kegiatannya. Akan tetapi, hendaknya dilakukan secara Jama’i, melalui 

sebuah lembaga yang ditata dengan baik dan dengan menghimpun berbagai 

keahlian yang diperlukan.   

Tugas dakwah adalah bertanggung jawab bersama diantara kaum 

muslimin baik lak-laki maupun perempuan, oleh karena itu mereka harus saling 

membantu dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Allah serta bekerja sama 

dalam memberantas kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). 

Kita sebagai umat Islam, apabila melihat kemungkaran berkewajiban 

untuk mencegahnya. Sekurang-kurangnya anggota rumah tangganya sendiri yang 

berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya dijaganya, supaya jangan 

terbawa hanyut ikut-ikut berbuat munkar, dan berupaya menghindarkan 

pergaulan keluarganya dengan mereka yang terus bergelimang dalam 

kemungkaran.  

Perintah ini diperintah Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka 

menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Ajakan ini berarti bahwa 

setiap individu wajib menyampaikan dakwah sesuai kadar kemampuannya, baik 

laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Al-hadits yang 
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telah disebutkan diatas seluruh ulama sepakat bahwa hukum dakwah adalah 

wajib.  

Bagi proses dakwah, tujuan adalah merupakan salah satu fakta yang 

paling penting dan sentral. Pada tujuan itulah dilandaskan segenap tindakan 

dalam rangka usaha kerja sama dakwah itu, demikian itu tujuan juga menjadi 

dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-

langkah operasional. Islam sebagai agama yang membebaskan manusia dari 

berbagai persoalan hidup semestinya mampu menjawab problem-problem 

kemanusiaan, seperti ketidakadilan, penindasan, kewenang-wenangan, dan 

kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Islam tidak 

kehilangan orientasi horizontalnya dalam menjaga hubungan dengan sesama 

manusia. Belum lagi problem sosial tentang maraknya praktik korupsi yang 

terjadi di masyarakat dan sistem penyelenggaraan Negara (birokrasi). Islam yang 

hanya memiliki orientasi vertikal merupakan karakter Islam yang esklusif dan 

tidak memiliki semangat perubahan. Padahal, sejak dari awal, Islam didakwahkan 

memiliki orientasi kemanusiaan yang sangat kuat agar terjadi keseimbangan 

sosial dalam masyarakat. Itulah sebabnya dalam dakwah diperlukan pengelolaan 

sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah.  

Tujuan dakwah secara umum adalah menyelamatkan umat manusia dari 

lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang dari jalan yang sesat 

kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk 

kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Dakwah 

adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan 

mencegah perbuatan yang munkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan 

bagi manusia.  



22 
 

 

Kata dakwah mempunyai arti tanda tergantung kepada pemakaiannya 

dalam kalimat. Namun dalam hal ini yang dimaksud adalah dakwah dalam arti 

seruan,ajakan atau panggilan. Panggilan itu adalah panggilan kepada Allah Swt. 

Oleh karenanya, dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia kejalan yang 

telah di gariskan oleh Allah baik secara perorangan maupun secara kolektif, 

dengan penuh kesadaran yang di rencanakan secara sistematis demi mencapai 

tujuan hidup manusia yang lebih baik, dunia dan akhirat.  

Dalam pengertian istilah dakwah diartikan sebagai berikut:  

a) Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya 

mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai 

dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.  

b) Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyid memberikan 

definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong 

manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), 

menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, 

agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

c) Hamzah Ya`qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat 

manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah 

dan Rasul- Nya.  

d) Menurut Prof. Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk 

menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan 

substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma`ruf nahi 

mungkar.12  

 
12Drs. Wahidin Saputra, MA, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), cet. 2. h. 1-2.   
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e) Syaikh Abdullah Ba`dalawi mengatakan bahwa dakwah mengajak 

membimbing, dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat 

jalannya dari agama yang benar untuk dialihkan ke jalan ketaan kepada 

Allah, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat 

buruk agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Dari definisi-definisi tersebut penulis beranggapan, meskipun terdapat 

perbedaan dalam perumusan, tetapi apabila penulis ambil kesimpulan bahwa 

dakwah menjadikan prilaku Muslim dalam menjalankan Islam dalam rahmatan 

lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, dan tujuan dakwah 

Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.  

Dari definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dakwah berarti 

penyebarluasan rahmat Allah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam dengan 

istilah rahmatan lil ‘alamin dengan pembebasan, pembangunan dan 

penyebarluasan ajaran Islam, berarti dakwah merupakan proses untuk merubah 

kehidupan manusia atau masyarakat dari kehidupan yang tidak Islami menjadi 

suatu kehidupan yang Islami. 

Organisasi Islam sudah barang tentu segala gerak organisasi yang 

berasaskan Islam. Apalagi organisasi sosial keagamaan seperti halnya Muslimat 

NU, Aisyah, Al-Rasyad dan lain sebagainya yang banyak menaruh perhatiannya 

pada Ukhuwah Islamiyyah, dakwah dan sebagainya. Dengan demikian 

organisasiorganisasi Islam secara eksplisit (langsung) sebagai media dakwah. 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah 

dilakukan berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan fungsi-fungsi pokok 

manajemen jika kita kaitkan dengan kajian analisis manajemen pengembangan 

kualitas dakwah, maka peran teori manajemen sangat dibutuhkan sekali. Dalam 
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hal ini lebih menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Konsep pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan 

kualitas dakwah dipandang sebagai upaya pemberdayaan (empowering) sebuah 

sistem sosial atau proses kelompok (group processess) sebagai intinya. Sistem 

sosial itu bisa dipandang “bersahaja” dan bisa juga “distrukturkan”. 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah 

merupakan proses perencanaan secara matang untuk mencapai suatu tujuan 

maksimal yang diinginkan yakni da’i yang profesional. Jadi secara sederhana, 

istilah pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah 

yang dimaksud adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi 

manajemen, khususnya mengenai planning, organizing, actuatin, dan controlling. 

Adanya perencanaan, maka proses kegiatan dakwah berjalan secara efektif karena 

program dapat disesuaikan dengan tenaga, waktu, biaya dan fasilitas lainnya. 

Perecanaan juga sebagai dasar pijakan terarah dan teratur, serta memikirkan 

secara matang mengenai hal yang akan dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya, sehingga dapat dipertimbangkan kegiatan apa yang harus 

diprioritaskan dan mana kegiatan yang harus dikemudiankan. Dalam perencanaan 

dakwah memperhatikan hal-hal berikut: isi rencana, tujuan dan target dari rencana 

tersebut; rencana tersebut dibuat alasannya atau latar belakangnya; rencana itu 

dilaksanakan dan dijelaskan secara lengkap teknik dan tahap-tahapnya; 

pelaksanaannya dan sasarannya; dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan jadwal 

dari hari ke hari, semenjak persiapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan; serta 

biaya yang kesemuanya harus dinyatakan secara mendetail, darimana sumber 

biayanya dan pemanfaatnnya harus jelas.   

Organizing atau pengorganisasian berasal dari perkataan organon yang 

berarti alat atau instrumen. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem usaha 
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kerjasama daripada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, jadi 

organisasi adalah sebuah perangkat untuk mencapai sasaran tertentu.    Pengertian 

organisasi adalah setiap bentuk kerjasama yang dilakukan sedikitnya dua orang 

atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, atau suatu bentuk kerjasama antara 

sekelompok orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan suatu wadah aktifitas 

yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan jalan membagi dan 

mengelompokkan pekerjaan dalam suatu jalinan kerja yang teratur (sistimatis), 

berencana (programatis) dalam suatu proses menuju tercapainya tujuan.  

Controlling atau pengawasan dalam pengelolaan sumber daya manusia dala 

meningkatkan kualitas dakwah dilaksanakan dengan memberi evaluasi mengenai 

pelaksanaan kegiatan maka dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan, jika hasil 

penilaian menunjukkan titik kelemahan. Sebaliknya, jika hasil evaluasi 

menunjukkan hasil yang baik maka hal itu berguna untuk mempertahankan 

prestasi yang telah dicapai, atau berusaha meningkatkan ke arah yang lebih baik.  

Evaluasi terhadap pengolalaan sumber daya manusia dalam meningkatkan 

kualitas dakwah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan dakwah, karena 

pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh 

pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah untuk 

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dalam manajemen 

pengembangan kualitas dakwah. Pengelolaan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kualitas dakwah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dan 

dalam mencapai tujuan tersebut diadakanlah tindakan-tindakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang telah ditetapkan tersebut berupa 

pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara 



26 
 

 

bagaimana melakukannya, memahami bagaimana harus melakukan dan 

mengukur efektifitas dari usaha para da’i. Pengelolaan sumber daya manusia 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kualitas dakwah. Oleh 

karena itu, dalam dakwah pengelolaan sumber daya manusia wajib dilaksanakan 

dalam upaya meningkatkan kualitas dakwah. Apabila kualitas dakwah kurang 

memadai akan berdampak pada kualitas dakwah.  

 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratus” yang artinya 

tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin.13 Strategi pada hakekatnya 

adalah perencanaan (Planing) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. 

Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya. Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, 

komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapa tujuan yang telah 

ditentukan.14  

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

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Bintoro 

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

dan rangkaian kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi 

persoalan yang ada.15 Sondang P. Siagian mengatakan strategi dapat didefinisikan 

dengan kebijakan-kebijakan pokok yang berkaitan langsung dalam pencapaian 

tujuan yang mencakup sumber dana dan sumber daya manusia dengan 

mempertimbangkan kondisi-kondisi internal dan eksternal organisasi.  

 
13Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 

h.61   
14Kustadi suhandang, Strategi Dakwah penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah, 

(bandung :pt remaja Rosdakarya,2014), 101  
15Bintoro Tjokro Wijoyo dan Mustafat Jaya, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, 

(Jakarta: Gunung Agung, 1990), h.13  
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Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang 

tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi, merumuskan strategi 

dakwah, berarti memperhitungkankondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang 

dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan.16 

Dengan strategi dakwah, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai 

komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan 

mudah dan cepat.  

 strategi dakwah Islam sebaiknya dirancang untuk lebih memberikan 

tekanan pada usaha-usaha pemberdayaan umat, baik pemberdayaan ekonomi, 

politik, budaya, maupun pendidikan karena itu, dakwah masa depan 

mengagendakan beberapa hal antara lain: pertama, mendasarkan proses dakwah 

pada pemihakan terhadap kepentingan masyarakat. Kedua, mengintensifkan 

dialog dan menjaga ketertiban masyarakat guna membangun kesadaran kritis 

untuk memperbaiki keadaan. Ketiga, menfasilitasi masyarakat agar mampu 

memecahkan masalahnya sendiri serta mampu melakukan transformasi sosial 

yang mereka kendalikan. Keempat, menjadikan dakwah sebagai pendidikan dan 

pengembangan potensi masyarakat, sehingga masyarakat akan terbebas dari 

kejahilan dan kedhaifan.  

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik yang dipergunakan dalam 

aktivitas dakwah.17Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian 

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

perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu : 

 
16Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), h. 227   
17Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 51.   
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1. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan dakwah) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses 

penyusunan rencana kerja, belum sampai pada Tindakan.  

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

semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh 

sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang 

jelas serta dapat diukur keberhasilannya.  

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa strategi dakwah 

adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan dakwah tertentu.  

Para juru dakwah perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun 

dapat berhasil dengan meyakinkan, sehingga menemukan kesuksesan. Untuk itu 

Haffen berpendapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suksesnya 

strategi: 

1) Strategi haruslah konsisten dengan lingkungan, jangan melawan arus, 

ikutilah arus perkembangan dalam masyarakat.  

2) Setiap orang tidak hanya berbuat satu strategi tergantung pada ruang 

lingkup kegiatan.  

3) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan 

semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan antara yang satu 

dengan yang lain.  

4) Strategi hendaknya memfokuskan pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada 

kelemahannya.  
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5) Sumber daya adalah suatu yang kritis, mengingat strategi adalah suatu 

yang mungkin dibuat yang memang layak dan dapat dilaksanakan.  

6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. 

 7) Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang 

dicapai.  

8) Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya 

dukungan dari pihak-pihak yang terkait.  

Dinamika sejarah dan kemajuan teknik manusia sudah demikian 

tingginya dan kemajuan berfikir sudah begitu jauhnya. Para juru dakwah Islam 

ke depannya perlu muka dengan wajah yang terang, konsep perjuangan cita, dan 

keyakinan yang bulat dan sempurna. Dan perlu adanya garis perjuangan, strategi 

umum yang diletakkan dalam memperjuangkan cita, agar tidak ada 

kesimpangsiuran dalam perjuangan.  

Dakwah yang di konsepkan, direncanakan dan disusun dengan baik dan 

cermat dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strengths. Maksudnya 

manajemen yang diterapkan secara benar sesuai dengan sasaran yang di 

konsepkan atau direncanakan.  

 

2. Macam-Macam Strategi Dakwah 

Menurut Muhammad Ali Al-bayanuni berpendapat bahwa strategi 

dakwah dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :  

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

 strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati 

dan mnggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Member mitra 

dakwah nasehat yang mengesankan memanggil dengan kelembutan, 

atau memebrikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa 
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metode yang dikembangkan dari strategi ini. metode-metoe ini sesuai 

dengan mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal)dan dianggap 

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

mualaf (imanya lemah) Orang-orang miskin, anak- anak yatim dan 

sebagainya. Strategi sentimental ini diterpkan oleh Nabi SAW saat 

menghadapi kaum musyrik mekkah. Ternyata para pengikut nabi 

SAW pada masa itu umumnya berasal dari golongan lemah, denan 

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 

mengfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra 

dakwah untuk berfikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. 

Penggunaan hukum logika, diskusi atau pengambilan contoh dan bukti 

sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional. 

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

Strategi indrawi juga dinamakan dengan strategi eksperimen atau 

strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan 

metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang 

teguh pada hasil penelitian. Diantara metode yang dihimpun strategi 

ini adalah praktik keagamaan, keteladanan.dahulu Nabi SAW 

mempratikan islam sebagi perwujudan strategi indrawi yang 

disaksikan oleh para sahabat dapat menyaksikan mukzijat Nabi SAW 

secara lagsung seperti terbelahnya rembulan bahkan menyaksikan 
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malaikat jibril dalam bentuk manusia, sekarang kita menggunakan Al-

Quran untuk memperkuat atau menolak hasil penelitian ilmiah.18  

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Muhammad Ali Al-

bayanuni membagi strategi dakwah dalam tiga bentuk yakni strategi sentimental 

yaitu dakwah yang memfokuskan aspek hati dan mnggerakkan perasaan dan batin 

mitra dakwah, Strategi Rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang 

mengfokuskan pada aspek akal pikiran dan Strategi indrawi juga dinamakan 

dengan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem 

dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan 

berpegang teguh pada hasil penelitian.  

 

3.  Pentingnya Strategi  Dakwah 

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. Dengan demikian strategi dakwah, 

baik secara makro maupun mikro mempunyai funsi ganda, yaitu: 

a. Menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informatif, 

persuasif dan instruktif secara sistematik kepada sasaran dakwah untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

b. Menjembatani "Cultur Gap" akibat kemudahan diperolehnya dan 

kemudahan dioperasionalkannya media yang begitu ampuh, yang jika 

dibiarkan akan merusak nilaii-nilai dan norma-norma agama maupun 

 
18Badarudin, Strategi Dakwah Pondok Pesantren Riyadhus Sholihin Dalam Pemberdayaan 

Komunikasi Sosial Pada Kelurahan Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung (Bandar 
Lampung: IAIN Raden Intan Lampung,2016),h.14 .   
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budaya.Bahasan ini sifatnya sederhana saja, meskipun demikian 

diharapkan dapat menggugah perhatian para ahli dakwah dan para 

calon pendakwah yang sedang atau akan bergerak dalam kegiatan 

dakwah secara makro, untuk memperdalaminya.Jika kita sudah tau dan 

memahami sifat-sifat mad'u, dan tahu pula efek apa yang kita 

kehendaki dari mereka, memilih cara mana yang kita ambil untuk 

berdakwah sangatlah penting, karena ini ada kitannya dengan media 

yang harus kita gunakan. 

 Cara bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah tersebut, kita biasa 

mengambil salah satu dari dua tatanan di bawah ini : 

1)  Dakwah secara tatap muka (face to face)  

a. Dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah 

laku (behavior change) dari mad'u.  

b. Sewaktu menyampaikan memerlukan umpan balik langsung 

(immediate feedback)  

c. Dapat saling melihat secara langsung dan bisa mengetahui apakah 

mad'u memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita 

sampaikan, sehingga umpan balik tetap menyenangkan kita.  

d.Kelemahannya mad'u yang dapat diubah tingkah lakunya relative, 

sejauh bisa berdialog dengannya.  

2) Dakwah melalui media.  

a.  Pada umumnya banyak digunakan untuk dakwah informatife.  

b.  Tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku.  

c.  Kelemhannya tidak persuasive.  

d. Kelebihannya dapat mencapai mad'u dalam jumlah yang besar19  

 
19Asbaniyah, Pengertian Strategi Dakwah, (online) (http://md2011- 

asbaniyah.blogspot.co.id), diakses tanggal 03 Juli 2016.   
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4. Unsur-Unsur Dakwah.  

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam 

setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da’I (pelaku dakwah), 

mad’u (mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwwah), 

thariqah (metode), dan atsar (efek dakwah). 

a. Da’i (Pelaku Dakwah) adalah orang yang melaksanakan dakwah baik 

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

kelompok, atau lewat organisasi /lembaga. Da’i juga harus 

mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, 

dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan 

solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) yaitu manusia yang menjadi sasaran 

dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu 

maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama islam 

maupun tidak; atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. 

kepada manusia yang belum beragama islam, dakwah bertujuan untuk 

mengajak mereka untuk mengikuti agama islam; sedangkan kepada 

orang-orang yang telah beragama islam dakwah bertujuan 

meningkatkan kualitas iman,islam, dan ihsan.  

c. Maddah (Materi) Dakwah adalah isi pesan atau materi yang 

disampaikan Da’i kepada Mad’u. dalam hal ini sudah jelas bahwa 

yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran islam itu sendiri. 

d. Wasilah (media) Dakwah adalah alat yang digunakan untuk 

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

menyampaiakan materi islam kepada umat, dakwah dapat 
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mengunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya’qub membagi wasilah 

dakwah menjadi lima macam, yaitu : lisan, tulisan, lukisan, 

audiovisual dan akhlak.  

e. Thariqoh (metode) dakwah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara 

yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu 

tujuan, rencana sistem, tata piker manusia.  

f. Atsar (efek) dakwah dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan 

menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh 

seorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqoh tertentu. 

Maka akan timbuln respons dan efek pada mad’u (penerima 

dakwah)20. Efek (Atsar) dakwah, bukan hanya sekedar umpan balik 

dan reaksi individu-individu sebagai khalayak (mad’u) terhadap pesan 

yang dilontarkan oleh da’i atau mubalig melalui media massa atau 

pidaato. Akan tetapi efek itu merupakan paduan sejumlah kekuatan 

yang bekerja dalam masyarakat, dimana da’i atau mubalig sebagai 

komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, 

yaitu pesan atau isi, metode dan media yang digunakan. da’i atau 

mubalig tidak mampu mengontrol kekuatan lain yang berpengaruh 

pada diri individu, seperti filter konseptual individu, klompok rujukan, 

pemimpin pendapat, dan pesan lain yang bertentangna dengan 

dakwah.21 Bentuk konkrit dari efek (atsar) dalam dakwah itu adalah 

terjadinya penerimaan den pelaksananan pesan dakwah bagi individu-

individu khalayak (public) yaitu al-khayr, amr ma’ruf dan nahy 

munkar. Dakwah yang lebih efekti yang lebih dari itu ialah individu-

 
20M, Munir, Manajemen Dakwah (Jakarta : kencana, 2009),  
21Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2011), h. 180   
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individu beriman, berilmu dan beramal saleh sehingga manusia 

mencapai puncak kemanusiaan yang tertinggi dan terwujudnya 

masyarakat islam yang sebenar-benarnya, sehingga dakwah 

memperoleh citra yang baik dan dukungan opini publik.  

Dalam proses dakwah, tujuan merupakan salah satu faktor yang paling 

penting dan sentral. Pada landasan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam 

rangka usaha kerja sama dakwah itu. Demikian pula tujuan juga menjadi dasar 

penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah 

operasional dakwah. 

5. Metode Dakwah 

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani Metodos yang 

artinya cara atau jalan, jadi metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai 

tujuan dakwah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Metode dakwah yaitu 

cara-cara penyampaian dakwah baik individu,kelompok, maupun masyarakat 

luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah 

menggunakan metode yang tepat dan sesuai situasi dan kondisi mad’u sebagai 

penerima Pesan-pesan Dakwah. Metode dakwah adalah suatu ilmu yang 

membicarakan tentang cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

dakwah. Metode dakwah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:  

a. Metode dakwah Bil-lisan  

Dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan melalui lisan 

seperti ceramah. Dakwah bil lisan ini dapat dilakukan secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Secara langsung seperti menyampaikan ceramah langsung 

kepada komunikan tanpa melalui media apapun. Sedangkan secara tidak langsung 

adalah melalui media, seperti tulisan, audio visual, dan lukisan. 
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 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran/03:104 :  

ة ٌۭ يَد عُونَ إِلىَ  نكُم  أمَُّ ٰٓئِكَ هُمُ  وَل تكَُن مِّ ٰـ نَ عَنِ ٱل مُنكَرِۚ وَأوُ۟لَ ٱل خَي رِ وَيأَ مُرُونَ بٱِل مَع رُوفِ وَينَ هَو 

 ٱل مُف لِحُونَ 

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada kepada yang ma’ruf dan mencegah 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.  

Metode dakwah dengan menggunakan pendekatan lisan yang lebih menuju 

kepada tata cara penyampaian dakwah, dimana dakwah lebih berorientasi kepada 

ceramah, pidato, tatap muka, dan sebagainya.  

b. Metode dakwah Bil- hal 

Metode dakwah yang mengarah kepada mempengaruhi dan mengajak 

orang atau kelompok manusia dengan keteladanan dan amal perbuatan yang 

konkrit untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

tatanan sosial, ekonomi dan kebutuhan lain lebih baik menurut tuntutan Islam 

dengan menaruh perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah 

kemasyarakatan. Misalnya: kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dalam 

bentuk amal nyata. Dakwah bil hal dakwah yang perbuatannya nyata dimana 

aktifitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. 

Misalnya dengan tindakan amal karya nyata, yang dari karya nyata tersebut 

hasilnya bisa dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. 

Dakwah bil hal dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika pertama kali 

tiba di Madinah yang dilakukan Nabi adalah membangun Mesjid Quba, 

mempersatukan kaum Anshor dan Muhajirin, kedua hal ini adalah dakwah yang 

nyata yang dilakukan oleh Nabi yang bisa dikatakan sebagai dakwah bil hal. 

Dakwah bil hal saat ini bisa dilakukan dengan karyanya sebagai solusi kebutuhan 
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masyarakat banyak, misalnya membangun sekolah-sekolah Islam, perguruan 

tinggi Islam, membangun pesantren, membangun rumah-rumah sakit, 

membangun poliklinik dan kebutuhan masyarakat lainnya.  

Ada beberapa metode dakwah yang biasa digunakan oleh subjek dakwah :  

A. Metode Dakwah Qur’an 

Dalam kegiatan dakwah, subjek dakwah harus mampu mencari metode yang 

sesuai untuk digunakan, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Metode umum 

dari dakwah qur’ani adalah memahami dan menguasai tafsir secara etimologi, 

sehingga dengan metode kajian pelaku dakwah dapat mengetahui keistimewaan 

dari ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi pedoman dakwah22.  

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nahl/16: 125 :  

سَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ  عِظَةِ ال حَسَنةَِ ۖ وَجَادِل هُم  باِلَّتيِ هِيَ أحَ  مَةِ وَال مَو   هوَُ  اد عُ إِلىَٰ سَبيِلِ رَبكَِّ باِل حِك 

لَمُ   لَمُ بِمَن  ضَلَّ عَن  سَبيِلِهِ ۖ وَهوَُ أعَ  أعَ 

تدَِينَ                باِل                                                         مُه 

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”23 

Pada ayat di atas, terdapat tiga thariq (metode) dakwah yang secara tegas 

yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan pelaku 

dakwah lainnya, yaitu: bi al-hikmah, maw‘izah al hasanah dan mujādalah.  

1. Bi al-Hikmah  

 
22Muhammad Husain Fatahullah, Metodologi Dakwah dalam Al-Qur’an,(Cet. I; Jakarta: 

Lentera, 1997), h. 39.    
23Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan AgamaIslam dan Bimbingan Syariah, 2012), h. 281.  
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Kata “hikmah” dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak dua puluh kali 

dalam bentuk naqiroh maupun ma’rifat. Jika dikaitkan dengan hukum berarti 

mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti 

mengindari hal-hal yang kurang relefan dalam melaksanakan tugas dakwah. 

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

alasan atau dalil-dalil yang dapat menampakan kebenaran dan menghilangkan 

keraguan. Hikmah adalah ketepatan perbuatan, perkataan dan keyakinan serta 

meletakan sesuatu pada tempatnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

dahwa hikmah mengajak manusia menuju kejalan Allah tidak terbatas pada 

perkataan lembut, memberi semangat , sabar, ramah dan lapang dada, tapi tidak 

juga melakukan melebihi ukurannya. Dengan kata lain, harus menmpatkan 

sesuatu pada tempatnya.  

 Konseptualisasi hikmah merupakan perpaduan antara ilmu dan amal yang 

melahirkan pola kebijakan dalam menyikapi orang lain dengan menghilangkan 

segala bentuk yang mengganggu. Sedang sifat al-hikmah itu hadir dari 

keterpaduan Al-Kibrah (Pengetahuan), Al-Mirā’ (Latihan) dan At- Tajribāh 

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

yang bijaksana. Menurut Ibnu Rusyd, dakwah bilhikmah adalah dakwah dengan 

pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan nasehat yang baik, 

retorika yang efektif dan populer.24  

Dari pendapat di atas 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 sesuai tantangan dan kebutuhan.  

 
24Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 

1999), h. 100.   
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2. Maw’izah al-Hasanah. 

Dakwah maw’izah al-hasanah adalah metode dialog atau pidato yang 

digunakan oleh komunikator, dimana objek dakwah dapat memahami dan 

menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat 

dalam kehidupannya.25 Konsep maw’izat sering diartikan sebagai tutur-kata yang 

dan nasihat yang baik, sehingga dakwah yang ditempuh dengan menggunakan 

metode ini orientasinya lebih pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang 

mendesak. Nasehat yang baik maksudnya adalah memberikan nasehat kepada 

orang lain dengan cara yang baik, berupa petunjuk-petunjuk kearah kebaikan 

dengan bahasa yang baik yang dapat mengubah hati, agar nasehat tersebut dapat 

diterima , berkenan di hati, menghindari sikap kasar/ menyebut kesalahan audiens 

sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati dan dengan kesadaran dapat 

mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak da‘i.  

Dengan demikian dakwah al-maw’izat al-hasanah jauh dari sikap egois, 

agitasi emosional atau apologi. Cara dakwah ini lebih spesifik ditujukan kepada 

kelompok mad’u yang kurang mampu menganalisa maksud materi. Al-Mau’idza 

Al-Hasannah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsure bimbingan, 

pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesa-pesan 

positif (wasiat) yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan 

keselamatan dunia dan akhirat. 

3. Mujadalah  

Dakwah mujādalah adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah 

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

membendung hal-hal yang negatif dari objek dakwah. Konsep tersebut 

merupakan kerangka upaya kreatif dan adaptif dari pelaku dakwah dalam 

 
25Anwar Arifin, Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2011), h. 180  
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menjalankan misi dakwahnya. Metode inilah yang di isyaratkan oleh Allah dalam 

QS. Al-Nahl ayat 125, Mujadalah yang terkadung dalam ayat tersebut merupakan 

cara terakhir yang dapat digunakan dalam berdakwah, manakala keduanya tidak 

mampu, lazimnya cara ini digunakan untuk orang-orang yang taraf berpikirnya 

kritis. Sadar 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 juga datang dari sesama pelaku 

dakwah, sehingga Al-Qur’an mengajak kepada umat manusia terutama pelaku 

dakwah untuk selalu berdiskusi dengan baik dalam memecahkan masalah. 26 

wajar jika manusia menginginkan kemenangan dalam pertunjukan demi 

mempertahankan kebesaran dan kehormatan, lebih lagi ketika sampai pada 

kebenaran. Kadang-kadang metode tersebut dalam Al-Qur’an diisyaratkan 

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

beban namun merupakan kewajiban yang harus terwujudkan.  

Dalam metode ini ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka 

dan transparan, konfrontatif dan reaksionis, namun pelaku dakwah harus tetap 

berpegang teguh pada karakteristik dakwah itu sendiri. Berdebat dan berdiskusi, 

bukan mempertahankan kesalahan karena menjaga reputasi dan integritas namun 

berdebat mencari solusi terbaik.  

a. Metode Dakwah Rasulullah  

Ada beberapa fase yang dilalui oleh Rasulullah dalam menjalankan 

risalahnya. Dilihat dari langkah-langkah dan sudut pandang pengembangan dan 

pembangunan masyarakat, terdapat 3 posisi penting peran Rasulullah saw. 

 
26Muhammad Ali Hasyim, Kepribadian dan Dakwah Rasulullah dalam Kesaksian Al- 

Qur’an,(Cet. I; Yogyakarta, Mutiara Pustaka, 2004), h. 75  
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1) Rasulullah sebagai peneliti masyarakat. Posisi dan peran tersebut 

dilakukan ketika menjadi seorang pedagang sehingga beliau dapat 

mengetahui karakter masyarakat dari berbagai bangsa-bangsa. 

2) Rasul sebagai pendidik umat yang sistem pembinaan dan pendidikannya 

adalah sistem kaderisasi, yakni pembinaan mental sahabat dan 

keluarganya dengan penanaman aqidah yang benar.  

3)  Rasulullah sebagai negarawan dan pembangun masyarakat, hal ini 

tercermin dengan keberhasilan Rasul membangun Madinah. 27Pada 

masa awal perkembangan Islam, masyarakat Islam menampilkan diri 

sebagai masyarakat alternatif, karakter paling terpenting yang 

ditampilkan oleh umat Islam saat itu adalah kedamaian dan kasih 

sayang.  

 

6. Strategi Dakwah kontemporer 

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.  

As-Syaikh Sayyid Sabiq salah seorang tokoh dakwah yang dikenal dekat 

dengan Imam Hasan Al-Banna, melontarkan beberapa prinsip dan ketentuan yang 

dipandang urgen dalam kepentingan dakwah masa kini. Dalam pandangannya, 

 
27Abdul Rani Usman, Metode Dakwah Kontemporer, (online) (http://dakwah- 

arraniry.com), diakses tanggal 03 Agustus 2016.   



42 
 

 

kebangkitan yang menjanjikan kebaikan dalam aktivitas dakwah akan tercapai 

dengan hanya membutuhkan 3 hal:28 

 a) Membutuhkan kesadaran yang sempurna; 

 b) Pengorganisasian, dan  

 c) Pemimpin (qiyadah) yang Amanah.  

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: 

1. 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 sesuai dengan kadar 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 sesuai dengan tujuan 

dakwah. 

2. Perencanaan Dakwah (Pleanning Peaching) Perencanaan pada 

umumnya dipandang sebagai suatu metode untuk menggariskan 

tujuan dan cara-cara untuk mencapainya.Rosyad Sahaleh dalam 

 
282Syaik Abdurrahman Abdul Khaliq, Metode dan Stategi Dakwah Islam, (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Al-Kausar, 1996), h. 253.    
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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"29.  

Berdasarkan pengertian di atas, 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. 

3. Aktualisasi (Pelaksanaan Dakwah) 

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.30 Adanya ketepatan pelaksanaan sesuai 

dengan planning (perencanaan) yang telah ditetapkan, dapat 

memberikan signal akan keberhasilan dakwah.  

4. Controlling and Evaluating (Pengawasan dan Evaluasi)  

a. Controlling ( pengawasan) adalah merupakan salah satu fungsi 

organik managerial. Dalam pelaksanaan dakwah, controlling 

terdiri atas tindakan meneliti, apakah segala sesuatu tercapai dan 

 
29M. Munir, Manajemen Dakwah,(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 97  
30Sutikno Strategi Dakwah, (online) (http://sutiknotaliabo.blogspot.co.id), diakses tanggal 

03 Agustus 2022.   



44 
 

 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, ataukah ada 

kelengahan dalam pelaksanaannya. Controlling pada kegiatan 

dakwah beroperasi pada da’i, materi dakwah, media dan metode 

dakwah, serta respon mad’u sebagai penerima pesan.  

b. Evaluasi 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 sesuai sehingga tidak 

menimbulkan masalah. Karena dakwah merupakan suatu proses 

maka kegiatan evaluasi harus disesuaikan dengan planning yang 

dijadikan rujukan kegiatan dakwah sehingga dalam implementasi 

strategi dakwah benar-benar sesuai harapan bersama.  

Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam bukunya Strategi Dakwah dan 

Pendidikan Ummat memberikan beberapa bentuk strategi dakwah untuk 

transformasi umat di antaranya:31 

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; 

    d)   menjadikan ridho Allah sebagai tujuan;  

e)   memahami dan menggunakan hukum sosial;  

f)   sabar, teguh, dan tenang.  

 

 
31Sayyid Muhammad Nuh, Stategi Dakwah dan Pendidikan Umat,(Cet. I; Yogyakarta: 

Himam Prisma Media, 2004), h. 91-150.    
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7.   Tujuan Dakwah 

       Kegiatan manusia yang berhasil adalah kegiatan yang mempunyai 

planning (perencanan) yang matang dan kegiatan yang mempunyai tujuan, dengan 

cara dan metode tersendiri dalam pencapaiannya. Dakwah adalah merupakan salah 

satu bentuk kegiatan manusia, harus direncanakan sebelumya serta menentukan 

sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat 

terorganisir dengan baik dan mencapai sasaran. Seluruh rangkaian dan acuan yang 

telah diorganisir secara baik dalam pelaksanaan dakwah tersebut haruslah dipenuhi 

demi mendapatkan hasil yang maksimum dan memuaskan.  

Di antara unsur yang terpenting dalam dakwah adalah menentukan tujuan 

sasaran dakwah. Tujuan dakwah terbagi dalam dua bagian yaitu: 

a) Tujuan dakwah secara umum (major objective) yaitu sesuatu yang 

hendak dicapai dalam suatu aktivitas dakwah. Tujuan umum dakwah 

sebagaimana yang telah disinggung pada definisi dakwah di atas 

yaitu:“Mangajak umat manusia (meliputi orang mukmin maupun orang 

kafir atau musyrik) kepada jalan yang benar dan di ridhoi Allah SWT., 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di 

akhirat32.  

b) Tujuan dakwah secara khusus (minor objective) yaitu perumusan 

tujuan sebagai perincian dari pada tujuan umum dakwah yakni sebagai 

berikut:  

 1) Mangajak umat manusia yang sudah memeluk Islam untuk   selalu 

meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT.,  

 2)  Membina mantal agama Islam bagi kaum yang masih muallaf 

 
32Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 51.  
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 3) Mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak agar tidak 

menyimpang dari fitrahnya 

B. Pemberdayaan Perempuan 

1. Pengertian Perempuan 

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya 

lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat 

merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Dalam 

pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya dianggap sebagai penyokong 

yang kehidupannya hanya berkutat pada kegiatan di rumah, mengurus anak, 

memasak, membersihkan rumah. Perempuan hanya berkutat pada kegiatan dapur. 

Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan.  

Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan 

dibandingkan dengan rasionalitas. Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat 

berpikir bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dalam 

menguasai sesuatu. Menurut Musdah Mulia, gender adalah suatu konsep kultural 

yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam Masyarakat.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah usaha 

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi-segi sosial 

budaya, psikologis bahkan moral, etika dan seni. Inti dari wacana gender itu 

sendiri adalah persamaan hak.  

Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya sangat 

terkait dengan fakta bahwa perempuan memang dinilai sebagai kelompok yang 

terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam. Faktor 

budaya patriarki yang dipahami secara sangat kaku bisa jadi merupakan salah satu 

faktor penyebab. Dalam budaya patriarkhi menganggap bahwa tugas perempuan 
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adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak. Perempuan berada dibawah 

posisi laki-laki. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya keterampilan dan 

rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan 

untuk berkiprah di luar rumah. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang 

tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, 

karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang 

berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan.  

Salah satu cara yang strategis dalam memberdayakan perempuan adalah 

dengan cara-cara meningkatkan partisipasi serta dengan peranan wanita dalam 

cara pembangunan yang kini sedang giat dilaksanakan Secara umum, hak-hak 

perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat dimasa modern, dan 

khususnya di dunia Islam. Namun secara historis perempuan masih juga tetap 

tersubordinasi oleh laki-laki 

Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan 

merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering 

dianggap “kodrat” perempuan33. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan 

memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan 

dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat 

tertentu.  

Dalam kehidupan politik, perempuan pun dianggap remeh. Berbicara 

tentang perempuan dan politik tak lepas dari image dan konstruksi sosial 

perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini diteguhkan dalam 

benak masyarakat adalah konsep-konsep stereotip tentang perempuan di berbagai 

sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Kesempatan perempuan 

 
33Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

1996)  h. 45 
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untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun 

karena berbagai faktor hal itu jarang terjadi.34  

Faktor utamanya adalah pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah 

dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh 

debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu 

diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas 

berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/ domestik, tidak berpikir 

rasional dan kurang berani mengambil resiko, yang kesemuanya sudah menjadi 

stereotip perempuan.  

Selama ini politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktivitas 

maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup kemandirian, 

kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak 

pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Norma budaya dalam masyarakat 

mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Faktor lain 

adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berasal dari sosial budaya 

mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki, akibatnya karena perempuan tak 

mempunyai pengetahuan yang memadai maka dia tak bisa berkiprah dalam dunia 

politik.  

Sekarang ini dengan disahkannnya UU politik yang antara lain 

menyebutkan “…. Dapat mewakilkan sekurang-kurangnya 30 % perempuan…”, 

maka perempuan mempunyai hak dalam politik untuk mewakilkan diri dalam 

dunia politik. Selain itu, di Indonesia prinsip persamaan antara laki-laki dan 

perempuan telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 dan Konvensi Penghapusan 

 
34Astuti, Tri Marhaeni Pudji. Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial. (Semarang : Unnes 

Press 2011) h. 16 
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Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita yang telah diratifikasi melalui UU 

No.7 tahun 198435. 

 Interaksi antara negara dengan warga negara merupakan hal yang 

hampir tidak pernah dipermasalahkan di Indonesia, apalagi jika menyangkut isu 

peran perempuan dalam kewarganegaraan. Namun kajian ini menemukan 

signifikansinya ketika Indonesia memasuki masa demokratisasi yang 

memungkinkan perempuan berpartisipasi seluas-luasnya. Negara telah 

memfasilitasi dengan diadopsinya Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan 

Gender untuk memperkuat Inpres No 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional. Tarik menarik antara gerakan perempuan 

dalam arus demokratisasi dengan meningkatnya kecenderungan penggunaan 

simbol-simbol dan jargon-jargon agama yang cenderung melanggengkan 

konservatisme menjadi salah satu penghalang besar bagi gerakan perempuan 

yang berkualitas.  

Contohnya, wacana tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di 

parlemen masih menjadi isu pelik di masyarakat. Pluralisme agama dan etnis yang 

tumpang tindih dengan politik aliran juga menjadi salah satu faktor yang 

memelihara keterpinggiran perempuan sebagai warga negara yang diakui penuh 

peran, partisipasi dan keterwakilannya dalam praktek inclusive citizenship.  

Kasus lemahnya gerakan perempuan pada era demokrasi membenarkan 

asumsi bahwa demokrasi bersifat gender blind (buta gender), masih berpihak 

pada superioritas laki-laki. Walaupun ada kuota 30 % keterwakilan perempuan 

belum menunjukkan adanya kemajuan dalam peran dan partisipasi perempuan 

dalam pembangunan dalam pemerintahan Indonesia. Kaum perempuan masih 

belum menunjukan eksistensinya dalam bidang politik.  

 
35Irwan, Zoer’aini Djamal. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia 

Siapa Bisa Mengendalikan Penyulutnya?. (akarta : PT. Elex Media Komputindo  2009) h. 67-68 
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Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah sadar akan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan 

kedudukannya dalam setiap pembangunan itu penting, guna melangsungkan 

pembangunan yang berspektif gender. Dimana pembangunan yang selama ini 

dilakukan tidak pernah melibatkan kaum perempuan, program yang dilaksanakan 

tidak sesuai dengan harapan kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertindas, 

tidak pernah mendapatkan hak dalam menyampaikan pendapat dalam setiap 

kebijakan publik, selalu kaum laki-laki yang selalu dominan dalam setiap 

kebijakan publik yang dibuat. Hal tersebut mengakibatkan adanya 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.  

Selama ini, program-program pembangunan yang khususnya bagi 

perempuan hanya mengutamakan kebutuhan praktis dari perempuan, yaitu 

kebutuhan makanan, perumahan, air, pendapatan, dan kesehatan. Program-

program yang dilaksanakan hanya mengatasi gejala dari ketidaksetaraan gender, 

perempuan masih belum bisa mempunyai akses untuk setara dengan laki-laki. 

Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender adalah dengan menghapuskan sebab-

sebab ketidaksetaraan gender yaitu ketidakseimbangan akses dan kontrol 

perempuan dalam sumber daya yang ada serta adanya ketidakseimbangan dalam 

menikmati manfaat pembangunan. Untuk memperbaiki status secara relatif 

dengan laki-laki, maka perlu diidentifikasi dan memasukkan kebutuhan-

kebutuhan perempuan dalam pembangunan, maka perlu adanya kesetaraan dan 

keadilan gender dalam pembangunan.  

Memandang perlu adanya kesetaraan gender, maka pemerintah bersama 

masyarakat dan swasta, membentuk mekanisme untuk mempercepat perwujudan 

keadilan dan kesetaraan gender, dalam berbagai aspek dan kehidupan publik di 

semua tingkatan, baik di kota maupun daerah transisi dan pedesaan.  
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a. Teori feminisme  

Teori Feminisme muncul dikarenakan adanya gerakan aktifis 

perempuan yang merasa kedudukan perempuan tertindas, perempuan terkukung 

dalam ruang domestik. Feminisme adalah gerakan yang berasal dari Barat. 

Gerakan Feminisme sudah mulai tumbuh sejak pertengahan abad ke-1936. 

Gerakan perempuan dan ilmu pengetahuan tentang studi-studi perempuan 

membawa pada perkembangan-perkembangan teori-teori feminis. Teori-teori 

feminis sangatlah beragam meliputi feminisme liberal, feminisme radikal, 

feminisme marxis dan feminisme sosialis.  

b. Feminisme Radikal  

Dalam feminisme radikal digambarkan bahwa perempuan ditindas 

oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan-penindasan yang paling 

mendasar. Para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan 

antara tujuan personal dan politik. Sehingga dalam melakukam analisis terhadap 

penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka 

menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi 

patriarkinya. Dengan demikian `kaum laki-laki` secara biologis maupun politis 

adalah bagian dari permasalahan.  

Dari situlah aliran feminisme ini menganggap bahwa penguatan fisik 

perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dasar 

penindasan terhadap kaum perempuan.37 Selain itu penindasan berganda seperti 

rasisme, eksploitasi jasmaniah, heteroseksisme, dan kelasisme terjadi secara 

signifikan dalam hubungannya dengan penindasan patriarkhi. Agar perempuan 

terbebas dari penindasan, perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarki.   

 
36Irwan, Zoer’aini Djamal. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia 

Siapa Bisa Mengendalikan Penyulutnya?. (akarta : PT. Elex Media Komputindo  2009) h. 38. 
37Fakih, Mansour.  Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

1996) h. 68.  
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c. Feminisme Marxis  

Kaum feminis marxis menganggap bahwa penindasan terhadap 

perempuan berasal dari permulaan pemilikan kekayaan pribadi. Penyebab 

penindasan perempuan dihubungakan dengan tingkat organisasi sosial, 

khususnya tatanan perekonomian. Sistem kelas yang berdasarkan pemilikan 

pribadi secara inheren bersifat menindas.38 Bagi penganut feminisme Marxis, 

tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan 

tetapi sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab masalahnya. 

Dengan begitu penyelesaiannya pun harus bersifat struktural, yakni hanya dengan 

melakukan perubahan struktur kelas. Perubahan struktur kelas itulah yang mereka 

sebut dengan revolusi. 

 Setelah revolusi, jaminan persamaan laki-laki dan perempuan 

belumlah cukup, karena perempuan masih dirugikan oleh tanggung jawab 

domestik. Maka diyakini bahwa emansipasi perempuan terjadi hanya jika 

perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga. Oleh 

karena itu, jika urusan rumah tangga di transformasikan menjadi industri sosial. 

Bagi teori Marxis klasik, perubahan status perempuan terjadi melalui revolusi 

sosialis dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik. 

d. Feminisme Sosialis. 

Di kalangan feminisme sosialis, baik patriarki maupun kelas dianggap merupakan 

penindasan utama, maka kedua bentuk penindasan itu perlu dilenyapkan untuk 

membebaskan perempuan.39 Di dalam kerangka feminis sosialis cara-cara 

pemecahan masalah untuk perubahan meliputi perubahan-perubahan sosial 

radikal intuisi-intuisi masyarakat. Bagi feminisme sosialis ketidakadilan bukan 

 
38Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. Sosiologi Wanita. Terjemahan Budi Sucahyono 

dan Yan Sumaryana.( Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002) h. 25 
39 Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. Sosiologi Wanita. Terjemahan Budi Sucahyono 

dan Yan Sumaryana.( Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002) h.29.  
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akibat dari perbedaan biologis, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan 

terhadap perbedaan itu. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau 

reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan 

gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang mereka perangi 

adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang 

tidak adil yang dibangun atas bias gender.40  

Maka analisis yang digunakan dalam feminisme sosialis adalah analisis 

gender, yang telah menjadi alat analisis yang dipergunakan oleh hampir setiap 

organisasi yang memperjuangkan nasib perempuan. Secara umum, feminisme 

adalah ideologi kebebasan perempuan dengan pendekatan percaya bahwa 

kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap perempuan karena seksualitasnya. Ada 

berbagai macam konsep mengenai feminisme, seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Namun hakikat makna feminisme adalah menuntut kebebasan, menuntut 

persamaan hak dan keadilan sosial bagi perempuan.  

Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan 

sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan 

maupun laki-laki. Analisis yang dipakai adalah analisis gender. Gender sebagai 

alat analisis yang memusatkan perhatian kepada ketidakadilan struktural dan 

sistem yang disebabkan oleh gender. Gender menyangkut masalah sifat yang 

diberikan dan terwaris secara kultural, tidak bersifat universal, bergantung pada 

tingkat toleransi dan penerimaan antara berbagai tingkat, tatanan, dan lokasi 

masyarakat terhadap perubahan dalam kesadaran gender. Persepsi sosial dan 

kultural tentang ketimpangan gender yang sudah mendarah daging di masyarakat, 

 
40Fakih, Mansour.  Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

1996) h. 92-94.  
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akhirnya diterima sebagai sesuatu yang secara alamiah bahkan ada kalanya 

dikatakan sebagai kodrat perempuan.  

Gerakan feminis tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi 

perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan 

manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi dan pelekatan 

stereotip, melainkan perjuangan transformasi ke arah penciptaan struktur yang 

secara fundamental baru dan lebih baik.  

 

2. Hakikat Pemberdayaan Perempuan 

a. Pemberdayaan  

Pemberdayaan atau empowerment secara konseptual berasal dari kata 

“power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.41 Pemberdayaan merupakan 

transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat 

level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep 

pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, kekuasaan dalam 

proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran 

perempuan. Kedua, pemberdayaan dalam term yang berkaitan dengan fokus pada 

hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di 

masyarakat yang beragam.42  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang 

 
41Rinawati, Rini. Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan Melalui 

pendekatan Komunikasi antar Pribadi (Kajian fenomenologis mengenai Konstruksi Sosial 
Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM Mandiri P2KP. Dalam Prosiding SNaPP 2010 Edisi Sosial  
h. 56.  

42Zakiyah, Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-rsyad (Surabaya. 
Dalam Analisa Volume X 2010) h. 44 
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tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau 

keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai 

macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi 

(keyakinan, nilai dan pemikiran). Pentingnnya perempuan dalam pemberdayaan 

dakwah, karena perempuan memiliki potensi yang penting, di mana jumlahnya 

yang besar, sekarang hampir sebanding dengan jumlah laki-laki. Hal ini 

merupakan strategi yang penting bagi para da’iyah dalam gerakan dakwah untuk 

memberdayakan perempuan dalam rangka mendekati kaumnya sendiri. Di zaman 

sekarang, dengan bergulirnya upaya pemberdayaan perempuan di berbagai sektor 

kehidupan; membuat para wanita bangkit dengan kualitas yang baik dan 

berkembang dengan bekerja di berbagai kegiatan publik, sosial, dan keagamaan, 

seperti dalam kegiatan dakwah. Sungguh merupakan fenomena yang sangat 

menarik sekarang ini di banyak kegiatan dakwah dilaksanakan oleh para wanita 

seperti kegiatan ceramah agama, di mesjid-mesjid, mushalla, dari rumah ke-

rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan, baik secara khusus maupun yang dikemas 

sekaligus dengan acara-acara lain; seperti sillaturrahhim. Untuk pencapaian 

upaya dakwah dengan pemberdayaan tersebut, haruslah dibarengi dengan 

wawasan luas atau pembekalan kepada wanita untuk menjadi muballighah 

(subjek dakwah) yang handal dan berwawasan keilmuan yang luas terhadap 

agama dan persoalan-persoalan duniawi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini 

mengingat persoalan yang berkembang sekarang sangat luar biasa, seiring 

perkembangan zaman dan menuntut kemampuan yang tinggi pula untuk 

menghadapinya.  

Pranarka Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun 

eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata 

dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, 
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yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain 

sebagainya.43  

Kindervatter menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses 

pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk 

membangkitkan kesadaran, kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, 

dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Cakupan dari pemberdayaan ini 

tidak hanya pada level individu namun juga pada level masyarakat dan pranata-

pranatanya yaitu menanamkan pranata nilai-nilai budaya seperti kerja keras, 

keterbukaan, tanggung jawab dan lain-lainnya.  

Dalam menghadapi tantangan dakwah di zaman modern, dakwah 

memerlukan kemasan yang modern dan kontekstual, yaitu menyoroti persoalan-

persoalan yang diharapkan berkembang sekarang. Oleh karena itu, para da’iyah 

perlu membekali diri dengan keilmuan yang mendukung efektifitas dakwah 

seperti ilmu komunikasi, psikologi, dan sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang 

mendukung. Dengan demikian, da’iyah sebagai figur yang sangat penting dapat 

memberikan informasi dan keilmuan yang sesuai dengan zamannya, atau dakwah 

kekinian. Mereka penting sekali untuk mampu menjelaskan agama Islam dengan 

aplikatif. Karena dengan penjelasan yang normatif dan dogmatis membuat 

dakwah tidak menarik, dan tidak memberikan kesan yang signifikan.  

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 

modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, 

pembaruan lembaga-lembaga social dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan 

pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya merupakan bagian dari 

 
43Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui 

pembelajaran Vocatiopnal Skill pada keluarga Nelayan) (Bandung: CV. ALFABETA 2007) h. 56. 



57 
 

 

upaya pemberdayaan. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan 

mengidentifikasi alternatif-alternatif dari berbagai situasi, memilih alternatif 

terbaik sesuai nilai-nilai, prioritas dan komitmen yang berlaku44.  

Secara esensial, pemberdayaan menurut Kreisber memiliki dua ciri. 

Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong 

masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, 

pemberdayaan merupakan proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam 

proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka 

dapat berpartisipasi. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengenal, 

memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan, menyelidiki proses-proses 

dimana masyarakat dapat mengatur atau menguasai (to control over) kehidupan, 

keterampilan, dan kedudukannya menjadi partisipan kritis dan efektif dalam 

masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu. Seiring pemberdayaan perempuan 

yang menggelinding di kurun waktu terakhir ini, terutama dengan diterbitkannya 

Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka upaya 

pemberdayaan perempuan memasuki berbagai aspek publik dan kehidupan sosial 

dan masyarakat Indonesia. Peran  

perempuan juga sangat dipentingkan dalam berbagai aspek kehidupan 

bangsa ini. Untuk memacu peran tersebut, maka seharusnya ada upaya untuk 

meningkatkan kualitas perempuan dan memberdayakannya, agar menjadi 

perempuan yang berkualitas, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, 

lingkungannya, agama, bangsa dan negara. Perempuan yang berperan dalam 

aspek publik sudah selayaknya di zaman sekarang ini, mengingat potensi 

perempuan yang sabar, tabah, detail, teliti, bijak dan lemah lembut. 

 
44Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui 

pembelajaran Vocatiopnal Skill pada keluarga Nelayan) (Bandung: CV. ALFABETA 2007) h. 78  
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 Selain itu, jumlah perempuan yang besar di Bangsa ini, maka yang 

paling pas untuk memahami perempuan adalah perempuan itu sendiri, sehingga 

memerlukan ada perempuan-perempuan yang berperan dalam berbagai aspek 

kehidupan bangsa ini. memandang, bahwa perempuan berpotensi sebagai agent 

of social change, mampu membuat perubahan-perubahan sosial ke arah yang 

lebih baik. Dengan demikian, pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

perempuan dalam peran dan andilnya yang sangat penting, harus diupayakan. 

Pentingnya pendidikan bagi perempuan tidak hanya sekedar sebagai upaya 

mensejajarkan perempuan dengan lelaki, namun lebih dari itu, yaitu penting: 

bahwa 1) Perempuan (ibu) yang terdidik akan mampu membesarkan keluarga 

dengan lebih sehat. 2) Perempuan terdidik lebih produktif, baik di rumah maupun 

di tempat kerja. 3) Perempuan terdidik cenderung membuat keputusan lebih 

independen dan bertindak lebih baik untuk dirinya sendiri. 

 Dakwah Islamiah yang banyak diselenggarakan perempuan baik 

sebagai objek maupun sebagai subjek adalah sarana yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas perempuan, baik dalam bidang keagamaan maupun 

bidang-bidang lainnya, bahkan untuk meningkatkan wawasan dan gerakan 

pemberdayaan perempuan itu sendiri agar menjadi perempuan yang potensial 

sebagai pemimpin dirinya, keluarganya, kaumnya, agama dan bahkan negaranya. 

b. Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan berarti upaya memberikan kekuatan dan 

kemampuan bahkan daya terhadap potensi yang dimiliki oleh perempuan agar 

dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya tetapi menempatkan 

perempuan sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan upaya pemberdayaan 

tersebut. Pemberdayaan perempuan juga berkaitan dengan kemampuan 

perempuan, yaitu upaya memberikan individu kemampuan untuk mengontrol, 



59 
 

 

mengatur dan mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Pemberdayaan dengan 

konsep pemberdayaan lebih menitikberatkan pada pengendalian internal 

perempuan, bukan terhadap laki-laki yang selama ini mendominasi, tetapi 

menyelaraskan konsep yang diterjemahkan ke dalam pola relasi yang 

menempatkan perempuan tidak berdaya.  

Dalam operasionalisasi pemberdayaan perempuan, ada dua hal yang 

perlu dilakukan. Pertama, proses pemberdayaan harus menekankan pada proses 

pendistribusian kemampuan, kekuatan dan kekuasaan secara seimbang kepada 

perempuan agar lebih berdaya. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan 

perubahan struktur dan budaya yang menghambat pemberdayaan perempuan 

yang selama ini mendistribusikan komponen-komponen di atas secara tidak 

merata (inquality), yang ditopang oleh aset material. Langkah ini akan 

mempengaruhi kebutuhan strategis perempuan untuk melakukan gening position. 

 Untuk memenuhi kebutuhan strategis tersebut, diperlukan aset material 

atau kebutuhan praktis perempuan, seperti peningkatan pendapat ekonomi. 

Kedua, dengan merangsang, mendorong atau memotivasi perempuan untuk 

berdaya dan mandiri dalam menentukan apa pilihan hidupnya. Memberdayakan 

perempuan menurut Kartasamita adalah upaya memperkuat unsur-unsur 

keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (dalam hal ini 

perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan 

kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.45 

Prof. Haryono Suyono menyatakan pemberdayaan perempuan seringkali 

disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup perempuan”, yakni suatu upaya 

 
45Rinawati, Rini. Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan Melalui 

pendekatan Komunikasi antar Pribadi (Kajian fenomenologis mengenai Konstruksi Sosial 
Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM Mandiri P2KP. (Dalam Prosiding SNaPP 2010 Edisi 
Sosial). h. 56.  
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untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk 

ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain 

sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan 

keterbelakangan.46 Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian 

kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan 

membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas 

keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.  

Dengan demikian, terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan yaitu 

sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat 

berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan dan sebagai proses pelibatan 

diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan 

pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. 47Pendekatan 

pemberdayaan (empowerment) menginginkan perempuan mempunyai kontrol 

terhadap beberapa sumber daya materi dan non materi yang penting dan 

pembagian kembali kekuasaan di dalam maupun di antara Masyarakat.  

Menurut Moser strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan 

perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya 

meningkatkan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan 

bukan sebagai dalam rangka dominasi yang satu dengan yang lain, melainkan 

lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan 

kekuatan internal.  

Menurut Suyanto dan Susanti bahwa yang diperjungkan dalam 

pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka dalam menentukan 

 
46Ruslan, Murniati. “Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis 

Gender”. Dalam Jurnal Musawa (II) 1: 79-96 http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php? (3 
mei 2022).    

47Daulay, Harmona. 2006. “Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pedagang Jamu di 
Gedung Johor Medan)”. Jurnal Harmoni Sosial  h. 77.  
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pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui 

kesanggupan melalui kontrol atas sumber daya material dan non material yang 

penting. Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang ideologi 

patriarkhi yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur 

dan pranata yang memperkut dan melestarikan diskriminasi gender dan 

ketidakadilan sosial. Pendekatan pemberdayaan memberi kemungkinan bagi 

perempuan miskin untuk memperoleh akses kepada dan penguasaan terhadap 

sumber-sumber material maupun informasi maka pemberdayaan harus 

mempersoalkan semua struktur dan sumber kekuasaan.  

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara 

strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran 

perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan 

diantaranya dengan cara:48 

a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah 

tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam 

masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman 

di belakang) bagi suami serta anggapan “swarga nunut neraka katut” 

(ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa 

Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya 

sangat tergantung kepada suami.  

b. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga 

kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan 

nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa 

diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam serta 

berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.  

 
48Salman, Ismah. Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah. (Jakarta: PSAP Muhammadiyah 2005) 

h. 181. 
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c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan 

untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal 

ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat 

bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan nantinya akan kembali 

ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian 

besar) pendidikan bagi perempuan. 

 

3.  Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat 

tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan 

yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan 

perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui 

keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian 

keberhasilannya.  

Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut: 

(a) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh 

pendidikan semaksimal mungkin.  

(b) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk 

berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri 

mereka.  

(c) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, 

sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar 

dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki. 

 (d) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif 

dan pemerintahan.  
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(e) Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan 

pendidikan terhadap perempuan.  

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma 

yang egaliter. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa 

kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau ini semua telah terealisasi, maka 

perempuan benar-benar telah terberdayakan.  

 

C.  Kerangka Konseptual. 

Kerangka konseptual atau kerangka pikir adalah uraian atau pernyataan 

tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan dan juga 

disajikan secara skematis.49Tujuan konsep adalah untuk menjelaskan makna dari 

teori yang digunakan dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk menjelaskan 

makna dari teori yang digunakan dalam suatu penelitian, menjelaskan beberapa 

kata yang mungkin masih abstrak dengan teori tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49Usman Jasad, Dakwah Persuasif dan Dialogis, h. 76. 
  

Lembaga  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku metode penelitian 

kualitatif yang di karang oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodelogi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis atau lisan dari sekelompok orang 

dan perilaku manusia yang di amati.50 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk 

disesuaikan dengan subjek penelitian, menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat, yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu 

kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, model tanda atau 

gambaran fenomena tertentu secara mendalam, karena kedalaman data menjadi 

pertimbangan serta menusuk sasaran penelitian. Pendekatan ini banyak 

penjelasan pada taraf metasosiologis, sebagai upaya pemahaman pikiran manusia 

terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya. Serta untuk memahami 

fenomena yang dialami manusia dan dianggap sebagai entitas yang ada di dunia. 

Sehingga, fenomenologi tidak berusaha untuk mencari pendapat benar dan salah, 

 
50Asep Saiful Muhtadin dan Agus Ahmad Safie, Metode Penelitian Dakwah (Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), h. 125.   
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tetapi untuk mereduksi kesadaran manusia dalam memahami fenomena yang 

tampak dihadapannya.51  

Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologi:  

a. Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita 

akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalamn itu 

sendiri.  

b. Makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. 

Bagaimana kita berhubungan dengan benda, menentukan maknanya bagi 

kita. 

c. Bahasa merupakan kendaraan bermakna, kita mengalami dunia melalui 

bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia 

itu.52  

Ada hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif, khususnya 

yang menggunakan fenomenologi. Banyak peneliti kontemporer yang mengklaim 

menggunakan pendekatan fenomenologi tetapi mereka jarang menghubungkan 

metode tersebut dengan prinsip dari filosofi fenomenologi. Hal ini perlu 

digarisbawahi agar kualitas penelitian fenomenologi yang dihasilkan memiliki 

nilai dan hasil standar yang tinggi. Untuk menuju ke hasil tersebut, penelitian 

fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya, yaitu: (1) 

mengacu pada kenyataan, (2) memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan 

orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dan (3) memulai dengan diam.53 

Fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup 

 
51Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi: Pengantar dan Contoh Penelitiannya, 

(Bandung: Widya Padjadjaran, 2008), h, 21. 
52Zikri Fachrul Nurhadi, Teori Komunikasi Kontemporer, h. 68. 
  
53Helaluddin, Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian 

Kualitatif, Diakses pada Maret 2018.  
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yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, 

dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia.  

 

2. Lokasi Penelitian.  

Lokasi penelitian ini pada organisasi Aisyiyah kota Makassar. Menyadari 

akan kompleks dan luasnya lokasi penelitian ini, maka penentuan lokasi 

dilakukan secara purposive dan proporsional berdasarkan fokus dan tujuan 

penelitian. Lokasi penelitian tidak ditetapkan begitu saja, melainkan dibingkai 

dalam kerangka teoretik dan fakta empirik yang telah ditentukan, serta dilandasi 

pertimbangan teknis- operasional.Sehubungan dengan lokasi penelitian 

tersebut, maka subjek penelitian yang dimaksud adalah pengurus dan anggota 

organisasi Aisyiyah itu sendiri. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai suatu upaya dalam melakukan kegiatan 

penelitian untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan gejala atau fenomena 

yang akan diteliti.54Pendekatan yang dimaksud adalah suatu disiplin ilmu yang 

digunakan untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang 

dilaksanakan.  

a. Pendekatan Komunikasi, pendekatan komunikasi yang dilakukan untuk 

melihat, mengamati dan menelaah hubungan antara komunikator dan 

komunikan dalam menyampaikan pesan, agar pesan-pesan dapat diterima 

dengan baik dan dapat dipahami oleh komunikan.  

b. Pendekatan dakwah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan dakwah yang mengindikasikan bahwa manusia adalah 

 
54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 80.  
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makhluk ciptaan Tuhan yang memerlukan bimbingan dan arahan melalui 

proses dakwah. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat situasi para 

mahasantri berkomunikasi yang sesuai dengan etika-etika dalam syariat 

Islam. Pendekatan Sosiologis 

c. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial 

(ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki 

ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu).55 Oleh karena 

itu, pendekatan sosiologis perlu digunakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan disebabkan peneliti banyak berinteraksi dengan masyarakat 

Aisyiyah Kota Makassar. Selain itu, pendekatan ini digunakan karena 

dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan instrumen yang di 

dalamnya terdapat pertanyaan yang mencakup aspek sosial yang harus 

ditanggapi oleh responden. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian mengacu pada dari mana data-data penelitian 

dapat diperoleh.56 Penelitian kualitatif ini ditentukan secara purposive, yaitu suatu 

teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan rasional bahwa 

informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi 

atau data sesuai dengan yang peneliti harapkan.57 Kriteria dari informan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat (Pengurus Aisyiyah) Kota 

Makassar. 

 

 
55Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 38  
56Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 107  
5751Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 132.   
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 Sumber data penelitian yang digunakan terbagi atas dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Objek penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah orang atau apa saja 

yang menjadi subjek penelitian.58 Pihak-pihak yang dianggap paling 

penting mengetahui masalah yang berhubungan dengan peneltian yang 

sedang dilakukan seperti Pimpinan Aisyiyah beserta pengurus Aisyiyah di 

Kota Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung untuk menopang dalam kelancaran 

penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan objek penelitian serta penelitian 

beberapa informasi yang berkompeten dan dokumentasi lainnya yang 

relevan dengan pembahasan yang dilakukan. 

Adapun sumber data sekunder adalah berupa buku, arsip, dokumen, catatan-

catatan yang berkenaan dengan penelitian. Selain itu pula, peneliti juga 

menggunakan library research sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu mengoleksi dan 

menyeleksi data-data tetulis baik berupa buku-buku, berbagai jurnal, surat kabar, 

ataupun artikel yang relevan dengan penelitian ini serta memanfaatkan fasilitas 

internet.59Penggunaan library research diupayakan dapat membantu dalam 

menemukan hal-hal yang belum terjawab dan melengkapi hasil wawancara yang 

dilakukan sehingga semua pertanyaan di fokus masalah dapat terjawab dengan 

baik.  

 
58Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 

198), h. 40. 
  
59Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 85. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam 

sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-

sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau 

lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:  

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena 

melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode 

pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari 

responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai 

fenomena yang terjadi.60 Teknik pengumpulan data observasi cocok 

digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku 

manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat 

dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan 

tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Jawaban 

responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Seiring 

perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan 

melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

 
60Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta: 

2006), h. 229. 
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dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri untuk 

memperoleh data yang akurat dan mendalam maka peneliti menggunakan 

pedoman wawancara. Penggunaan instrumen tersebut sangat ditentukan atau 

disesuaikan dengan sumber dan jenis data serta pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh data yang relevan dengan topik permasalah tesis ini. 

Menurut Sugiyono, secara teknis penelitian kualitatif sebagai human 

instrumen berfungsi menetapkan penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.61 Penjelasan 

Sugiyono tersebut, mempertegas bahwa peneliti merupakan instrumen key 

(instrumen kunci) dalam penelitian kualitatif. 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas untuk 

mengumpulkan yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan 

pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 

beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 

 
61Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet, I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60. 
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suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian 

akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. 

Oleh karena itu dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument seperti 

handpone yang lebih efektif untuk mengumpulkan data sekarang sebab 

didalamnya tersedia beberapa fasilitas berupa kamera dan rekaman yang 

dilengkapi dengan kabel data sehingga informasi yang didapatkan mudah diakses 

kemudian menjadi informasi siap saji untuk orang lain, sedangkan rekamannya 

itu dapat mengumpulkan informasi yang akurat.62 

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang 

digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (field research) yang meliputi 

observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan yaitu: 

dibutuhkan kamera, alat perekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku 

catatan dan pulpen.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. 

Penelitian akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi 

mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.63Analisis 

data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya sebagai temuan 

bagi orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar.  

 
62Suharsimi Arikunto. Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Edisi revisi VI; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 68.  
63Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta PT. LKS Yogyakarta 2008), h. 89.  
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Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode Analisis data 

merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya sebagai temuan 

bagi orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 

kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca.  

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai 

persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik 

pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan 

keadaan sasaran.64 Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

(mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data.  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.65Reduksi data 

merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti 

(substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya. Data 

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci (reduksi data). 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan 

 
64Noen Muhajirin. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta Rake Sarasin 2009, h. 138.  
65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 246.  
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data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data yang ingin direduksi oleh 

peneliti adalah data-data yang sudah terkumpul, dipilih yang relevan dengan 

strategi dakwah dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar.  

Data-data yang telah terkumpul terkait dengan fokus penelitian ditulis 

dalam bentuk uraian yang sangat lengkap dan banyak kemudian data tersebut 

peneliti rangkum, dipilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

yang berkaitan dengan dakwah, generasi milenial, media sosial sehingga 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

wawancara.  

2. Penyajian Data/Display Data  

Data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk 

membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan. Untuk 

mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan membuat tipologi, matriks, dan 

sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilah) 

dengan jelas. Tahap penyajian data kali ini, untuk memudahkan memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya maka penelitian akan memberikan 

uraian singkat berdasarkan sumber atau data-data yang sudah dipilah dan dapat 

menjelaskan mengenai Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemberdayaan 

Perempuan.  

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.  

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) 

akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa 

ditemukan, agar kesimpulan mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa 

digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan lebih qualified dan sempurna. 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifasi data. Pada 

penelitian kali ini, tahap terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan 
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akhir mengenai Strategi Dakwah dalam Meningkatkan Pemberdayaan 

Perempuan. Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari 

lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data 

tersebut satu sama lain sesuai penelitian lainnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengecek keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban 

dari informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik diantaranya triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan 

mengadakan member check. Pengujian keabsahan data merupakan keakuratan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian.66 

Adapun pengujian keabsahan data pada uji kredibilitas adalah uji yang 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. 

Terkait hal tersebut teknik yang digunakan untuk pemeriksaan atau pembuktian 

kredibilitas menggunakan pendekatan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pengecekan data diri berbagai sumber- sumber dan berbagai cara.67 Dalam 

penelitian ini terdapat dua teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber dan 

triangulasi metode 

Triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan dan mengecek 

kembali tentang kepercayaan atau kebenaran suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

 
66V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 30.  
67Sugiyono, Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 464. .   
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ini triangulasi sumber dapat dicapai melalui beberapa cara, diantaranya: 

Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Membandingkan apa yang dikatakan dihadapan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan oleh sampling utama.  

Triangulasi Metode, Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran 

tentang penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. 

Pengecekan derajat kepercayaan atau kebenaran dari beberapa sumber data 

dengan metode yang sama.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Tinjauan Umum Tentang Aisyiyah Kota Makassar 

1. Sejarah Berdirinya ‘Aisyiyah Kota Makassar 

  Sebelum menjelaskan sejarah terbentuknya Aisyiyah Kota Makassar, 

terlebih dahulu akan dikemukakan pentingnya makna sejarah dalam suatu 

organisasi, khususnya Aisyiyah sebagai organisasi perempuan pertama di 

Indonesia. Karena dengan mengetahui sejarah berdirinya organisasi, maka akan 

menentukan gerak langkah sehingga tetap komitmen dengan tujuan didirikannya 

Organisasi karena dengan melihat sejarah dapat menumbuhkan semangat juang 

para pelanjut setelah betapa gigihnya para pendiri Aisyiyah dalam mempelopori 

dan memperjuangkan, seperti halnya dengan masuknya Aisyiyah di kota 

Makassar.68  

Sebagaimana diketahui bahwa „Aisyiyah lahir pada 27 Rajab 133 H, 

bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 dimana kondisi wanita pada saat itu 

sangat memprihatinkan, dalam hal ini kaum wanita hanya dijadikan teman untuk 

urusan rumah tangga saja, itu disebabkan umat Islam pada saat itu beku tertutup 

oleh Bid‟ah Khurafat dan Tahayyul, hal itu berlaku pula pada wanita-wanita di 

kota Makassar. Menyadari hal tersebut, maka sejak mendirikan Muhammadiyah, 

KH.Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaun wanita. 

Karena itu, untuk pertama anak-anak wanita yang benar-benar mendapat 

penggemblengan dan dipersiapkan agar nantinya menjadi pengurus wanita 

Muhammadiyah, ada enam orang yang dipersiapkan ketika itu, adalah: (1) Siti 

Bariyah; (2) Siti Dawimah; (3) Siti Dalalah; (4) Siti Busyro (puteri beliau sendiri); 

(5) Siti Wadingah; dan (6) Siti Badilah Zuber. Meskipun mereka masih anak-anak 

 
68Dokumen dan Profil Aisyiyah Kota Makassar Tahun 2019 
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yang paling tinggi usianya baru 15 tahun,namun mereka sudah diajak untuk 

memikirkan masalah-masalah kemasyarakatan. 

Sebelum `Aisyiyah secara resmi terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita 

itu baru merupakan kelompok anak-anak yang senang berkumpul kemudian 

diberi bimbingan oleh K.H.Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan 

pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, 

tetapi hanya kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Disamping para gadis, 

para orang tua ataupun para perempuan Muhammadiyah yang sudah menikah 

menjadi perhatian beliau. Karena ajaran dalam agama Islam tidak diperkenankan 

mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus 

mendapatkan tempat yang layak, Nyai Dahlan bersama KH Ahmad Dahlan 

mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya para gadis dan wanita 

yang sudah menikah.  

Dalam perkembangannya kelompok pengajian wanita itu diberi nama “Sapa 

Tresna”,ketika itu belum berupa organisasi tetapi hanya sebagai suatu gerakan 

pengajian saja. Maka untuk memberikan suatu nama yang konkrit menjadi suatu 

perkumpulan, K.H. Mokhtar mengadakan pertemuan dengan K.H. Ahmad Dahlan 

yang juga dihadiri oleh K.H. Fachruddin dan Ki Bagus Hadikusumo serta 

pengurus Muhammadiyah lainnya di rumah Nyai Ahmad Dahlan.Waktu 

memberikan nama perkumpulan itu diusulkan nama FATIMAH, tetapi nama itu 

tidak diterima rapat. Kemudian oleh KH Fahrodin dicetuskan nama AISYIYAH. 

Nama inilah dianggap paling tepat sebagai organisasi wanita pertama itu. 

Mengapa nama Aisyiyah dipandang tepat, karena diharapkan perjuangan 

perkumpulan keum perempuan itu meniru perjuangan Aisyiyah isteri Nabi 

Muhammad saw. yang selalu membantu berdakwah. Setelah secara aklamasi 
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perkumpulan wanita itu diberi nama Aisyiyah, kemudian diadakan upacara 

peresmian. 

 Upacara peresmian itu waktunya bersama-sama dengan peringatan isro` 

mi`roj Nabi Muhammad saw. pada tanggal 27 Rajab 1335 H, yang bertepatan 

dengan tanggal 19 Mei 1917 M, diadakan oleh Muhammadiyah untuk yang 

pertama kalinya. Tempat duduk murid-murid wanita dan kaum ibu dipisahkan 

dengan kelambu berwarna merah jambu. Adapun yang bertindak sebagai 

pembuka kelambu pada upacara itu ialah K.H. Mokhtar. Susunan pengurus 

`Aisyiyah hasil kesepakatan dalam pembentukan telah ditetapkan adalah sebagai 

berikut: (1) Siti Bariyah (ketua); (2) Siti Badilah (Penulis); (3) Siti Aminah 

Harowi (Bendahari); (4) Ny. H. Abdullah (Pembantu); (5) Ny. Fatimah Wasool 

(Pembantu); (6) Siti Dalalah (Pembantu); (7) Siti Wadingah (Pembantu); (8) Siti 

Dawimah (Pembantu); dan (9) Siti Busyro (Pembantu). Selanjutnya K.H. 

Mokhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk 

bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan.  

Maksud dan tujuan KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 

Aisyiyah untuk mengajak umat Islam Indonesia kembali kepada ajaran Islam 

yang murni bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Bertitik tolok dari sejarah 

berdirinya Aisyiyah. sebagai organisasi perempuan, dengan latar belakang serta 

tujuan yang telah disebutkan di atas, maka organisasi Aisyiyah lahir di Kota 

Makassar tahun 1926 dipelopori oleh beberapa ibu dan pada saat itu masih 

merupakan bagian dari Muhammadiyah dan masih disebut cabang, yaitu Cabang 

Makassar.  
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2. Kepengurusan Aisyiyah Kota Makassar 

 Adapun kepengurusan dan periodisasi Aisyiyah kota Makassar sejak 

didirikan hingga sekarang, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh secara 

garis besar digambarkan sebagai berikut :  

1. Tahun 1926, susunan pengurus atau tokoh pendiri „Aisyiyah Makassar, ketika 

itu masih merupakan cabang, yaitu :  

Ketua    : Hj. Fatimah (Hj. Tima) 

Wakil Ketua   : Hj. Maemunnah Dg. Rumpu  

Sekertaris   : St. Hidayah Bendahara : Hj. Jasi  

Pembantu-pembantu  : 1) Hj. Sapuma 

   2) Dg. Macora  

   3) St. Hasanah  

   4) Tuan Mina (Ny. Mansyur Al-Yamani) 

Kegiatan Organisasi Aisyiyah waktu itu berpusat di Jl. Diponegoro / Jl. 

Muhammadiyah, karena keuletan, ketulusan, dan semangat juang pengurus dalam 

mengembangkan organisasi sehingga berhasil membentuk 4 Ranting, kemudian 

berkembang menjadi cabang, yaitu : 

a. Ranting Bonto Ala; 

b. Ranting Kampung Pisang;  

c. Ranting Ujung Tanah, dan  

d. Ranting Mariso.  

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1940 secara resmi berdiri 

Cabang Makassar, kemudian pada tahun 1966 berubah status atau ditingkatkan 

statusnya menjadi Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Makassar. Adapun 

kepengurusan PDA kota Makassar hingga tahun 2000 sebagai berikut: 2. Tahun 

1937 – 1940, Ketua  : St. Djawiah SS Jamaan.  
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3. Tahun 1940 – 1950, Ketua            : Muliati Abbas.  

4. Tahun 1955 – 1965, Ketua            : ZY. Intan 

Sekertaris       : Hadjrah Yusuf.  

5. Tahun 1978 – 1985, Ketua            : Hj. Wettoeing Saleh,  

            Sekertaris       : Dra. Hj. Rahmiah Kaduppa.  

6. Tahun 1985 – 1990, Ketua : Hj. Djohrah AD  

                                    Sekertaris  : Dra. Rahmiah Badaruddin.  

7. Tahun 1990 – 1995, Ketua            : Hj. Djohrah AD 

            Sekertaris       :Dra. Rahmiah Badaruddin.  

8. Susunan Pengurus „Aisyiyah Kota Madya Ujung Pandang Periode 1995 – 2000, 

terdiri dari : 

Ketua     : Hj. Djohrah AD 

Wakil Ketua   : Hj. St. Nursiah Zubair 

Wakil Ketua II   : Hadjrah Yusuf Yuddin 

Wakil Ketua III   : Hj. St. Marwiah Abbas 

Sekertaris I   : Dra. Ramiah Badaruddin 

Sekertaris II   : Chaeriyah Akib 

Sekertaris III    : Hj. Suryati Djabbar 

Bendahara I    : Hj. Rukiah Khalid 

Bendahara II   : Hj. Nasyiah Abdullah 

Ketua Bidang Tabliq   : St. Ramlah Yunus 

Ketua Bidang PK    : Hj. St. Zaenab Rakib 

Ketua Bidang PKS   : St. Rusmah Lailu Abdullah 

Ketua Bidang Ekonomi    : Hj. Suryati SM. Sanggu 

Ketua Bidang Pembinaan Kader  : Hj. Misbahu Abdullah, S.Ag. 
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9. Periode 2000 – 2005, sesuai dengan Keputusan Musyawarah Daerah Aisyiyah 

Ke-13 tanggal 01 – 03 Dzulqadah 1421 H, bertepatan dengan tanggal 26 – 28 

Januari 2001 M, bertempat di Cabang Mariso, dengan susunan Kepengurusan 

sebagai berikut : 

Ketua   : Dra. Ramiah Badaruddin 

Wakil   : Ramlah Yunus 

Wakil   : St. Rusmah Abdullah 

Wakil   : Hj. Chaeriyah Akib 

Sekertaris   : Hadjrah Yusuf Yuddin 

Wakil Sekertaris  : Badria Solo 

Wakil Sekertaris  : Djuharni Mustari 

Bendahara   : Hj. Rukiah Khalid 

Wakil Bendahara  : Hj. Nasyiah Abdullah 

Wakil Bendahara  : Hj. Rafiah H. 

Ketua Tabliqh  : Dra. Hj. Khaeriyah A. Jabbar 

K. Dikdasmen  : Dra. Hj. Aisyiyah Damopolli 

Ketua Binkes/LH  : Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes. 

Ketua PKS    : Maryam Siking 

Ketua Ekonomi  : Hj. Suryati SM. Sanggu 

Ketua Kader  : Sulaifah Wahab SP. 

Ketua LPP   : Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si 

Ketua HLO   : Hj. Hj. Cendrawati Arfah 

Ketua Lembaga Budaya  : Aida Azis, S.Pd. M.Pd.  

10.Periode 2010 – 2015, berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah Aisyiyah 

kota Makassar Ke-14, tanggal 14 Rabiul Akhir 1427 H, yang bertepatan dengan 
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tanggal 12 Mei 2006 M, bertempat di Cabang Tallo, menetapkan kepengurusan 

PDA kota Makassar sebagai berikut :69 

 Ketua      : Hj. Chaeriyah Akib 

Wakil Ketua    : Dra. Hj. Aisyiyah Damopolli 

Wakil Ketua    : Dra. Rahmiah Badaruddin, M.Si 

Wakil Ketua    : Dra. Hj, Khaeriyah A. Jabbar 

Wakil Ketua    : Hj. Tuty Suciaty SH. M.Si 

Wakil Ketua    : St. Rusmah Abdullah 

Sekertaris     : Djuharni Mustari  

Wakil Sekertaris   : Ratna Dewi Ibrahim SS. M.Hum 

Wakil Sekertaris    : Hadjrah Yusuf Yuddin 

Bendahara     : Hj. Rukiah Khalid 

Wakil Bendahara   : Badria Solo 

Ketua Majelis Tabliqh  : St. Zohrah Marzuki 

Ketua Majelis Dikdasmen  : Dra. Hj. Syahribulan K. M.Pd 

Ketua Majelis Kesj. Sosial  : Maryam Siking 

Ketua Majelis Kesehtan/LH  : Dra. Hj. Hamdana Dahlan, M.Kes 

Ketua Majelis Ekonomi  : Budiarti Bachtiar SE. 

Ketua Majelis Kader   : Sulaifah Wahab SP. 

Ketua LPP    : Dra. Hj. Cendranawati Arfah 

Ketua LHOHA    : Hj. Djalailah Jamal 

Ketua L. Hub. Pub.   : Hj. Ir. Faidah Azuz, M.Si 

11. Susunan pimpinan daerah Aisyiyah Kota Makassar Periode 2022-2027. 

 Ketua     : Dra. Suryana Yusuf 

 Wakil Ketua   : Dr. Radiah Hamid,M.pd 

 
69Dokumen dan Profil Aisyiyah Kota Makassar Tahun 2019 
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 Wakil ketua   : Dra. Nurbaeti Jabir 

 Wakil Ketua   : Aflachah Ani Mochtar,SP., S.pd. 

 Wakil Ketua   : Zulaifah W Chairuddin, SP. 

 Sekretaris    : Rahmah Rahman, S.pd.I 

 Wakil Sekretaris   : Halwati, S.Kep. Ns 

 Bendahara    : St. Salmah Madjid, S.Pi 

 Wakil Bendahara   : Dra. Habasiah.   

Ketua Majelis Tabliqh  : Dra. Adawiyah Mursalim 

Ketua Majelis Dikdasmen  : Dra. Jubaedah, S.pd. MM. 

Ketua Majelis Kesj. Sosial  : Wia Halawiyah A. Nur 

Ketua Majelis Kesehtan/LH  : Dr. Zaenab Djafar,Sp.PD.,M.Kes 

Ketua Majelis Ekonomi  : St. Hamdiah Abdullah,Amd 

Ketua Majelis Kader   : Sitti Chaerani Djaya,S.Sos.,M.Pd 

Ketua LPP    : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si 

Ketua LHOHA    : Hermayani Lodang, S.Pd. 

Ketua L. Hub. Pub.   : Aflina Mustafainah, S.Ag.,M.Si 

Setelah terbentuknya kepengurusan Aisyiyah kota Makassar secara 

resmi,dalam perkembangannya tetap mengacu serta berpedoman kepada struktur 

organisasi maupun tujuan didirikan „Aisyiyah, dalam merealisasikan program 

kerja sebagaimana amanah K.H. Ahmad Dahlan memberikan bekal perjuangan 

sebagai berikut : 

a. Dengan keiklasan hati menunaikan tugasnya sebagai wanita Islam 

sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjung 

puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. 

b. Penuh keinsyafan bahwa beramal itu harus berilmu 
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c. Jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap sah oleh Tuhan Allah 

hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan. 

d. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam 

e. Menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. 

Gerakan dakwah yang dimaksud adalah Dakwah Islam Amar Makruf Nahi 

Munkar.Dakwah Islam; artinya mengajak, menyeru dan memanggil kepada umat 

manusia untuk memeluk dan melaksanakan (menegakkan) ajaran Islam.Amar 

makruf; artinya mengajak dan menunjukkan pada hal-hal yang baik, bermanfaat 

dan terpuji.Dan, Nahi Munkar; artinya mencegah, melarang, menolak, 

menjauhkan dan mengikis hal-hal yang buruk, kotor dan keji.„Aisyiyah bukan 

hanya sekadar nama besar sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di 

Indonesia.„Aisyiyah memiliki jaringan stuktural yang cukup kuat dan luas di 

seluruh wilayah Nusantara yang sangat menunjang gerak dakwah yang 

dilakukannya. 

 Dalam proses dakwah, tujuan merupakan salah satu faktor yang paling 

penting dan sentral. Pada landasan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam 

rangka usaha kerja sama dakwah itu. Demikian pula tujuan juga menjadi dasar 

penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan serta langkah-langkah 

operasional dakwah.  

Jaringan struktural organisasi „Aisyiyah tersebar dan berjenjang dalam 

beberapa level yang mempunyai kewenangan dan wilayah kerja masing-masing. 

Jaringan yang tersebar di seluruh daerah ini merupakan potensi yang sangat besar 

membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi 

dan jaringan yang kuat di dalam berbagai bidang. Jaringan struktural merupakan 

kontribusi „Aisyiyah yang sangat besar dalam mengakomodasikan warga 

menyalurkan aspirasinya, sekaligus mengkoordinasikan gerakan dakwah 
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Islamiyah di seluruh daerah melalui berbagai aktivitas dakwah keagamaan, 

pendidikan, kesejahteraan, sosial, kesehatan dan sebagainya. 

Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan dakwah 

kultural merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini dikembangkan 

mengingat tantangan global semakin kompleks, perkembangan teknologi, dan 

pola pikir umat yang semakin berkembang. Konsep tersebut kemudian 

diwujudkan melalui gerakan TIT „Aisyiyah dengan menggunakan pendekatan 

sumber daya manusia (SDM), pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, 

pendekatan struktural serta pendekatan global. aktualisasi imani (Teologis) yang 

dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang 

kemasyarakatan yang dilakukan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, 

berfikir dan bertindak dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam 

dalam semua segi kehidupan dengan cara tertentu. 

Setiap muslim dan muslimah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk 

berdakwah, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar 

tetapi, dalam berbagi masalah yang semakin berat dan kompleks. Sebagai akibat 

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan tuntutan 

kebutuhan hidup. Maka kiranya tidaklah memadai lagi kegiatan dakwah yang 

hanya dilakukan secara fardhi, perorangan, merencanakan dan mengerjakan 

sendiri kegiatannya. Akan tetapi, hendaknya dilakukan secara Jama’i, melalui 

sebuah lembaga yang ditata dengan baik dan dengan menghimpun berbagai 

keahlian yang diperlukan. Tugas dakwah adalah bertanggung jawab bersama 

diantara kaum muslimin baik lak-laki maupun perempuan, oleh karena itu mereka 

harus saling membantu dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Allah serta 

bekerja sama dalam memberantas kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). 
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Kita sebagai umat Islam, apabila melihat kemungkaran berkewajiban 

untuk mencegahnya. Sekurang-kurangnya anggota rumah tangganya sendiri yang 

berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya dijaganya, supaya jangan 

terbawa hanyut ikut-ikut berbuat munkar, dan berupaya menghindarkan 

pergaulan keluarganya dengan mereka yang terus bergelimang dalam 

kemungkaran. Perintah ini diperintah Rasulullah SAW kepada umatnya agar 

mereka menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Ajakan ini berarti 

bahwa setiap individu wajib menyampaikan dakwah sesuai kadar 

kemampuannya, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan dengan Al-

Qur’an dan Al-hadits yang telah disebutkan diatas seluruh ulama sepakat bahwa 

hukum dakwah adalah wajib.  

Tujuan dakwah secara umum adalah menyelamatkan umat manusia dari 

lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang dari jalan yang sesat 

kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk 

kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Dakwah 

adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan 

mencegah perbuatan yang munkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan 

bagi manusia.  

Pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah 

merupakan proses perencanaan secara matang untuk mencapai suatu tujuan 

maksimal yang diinginkan yakni da’i yang profesional. Jadi secara sederhana, 

istilah pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah 

yang dimaksud adalah proses kegiatan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi 

manajemen, khususnya mengenai planning, organizing, actuatin, dan controlling. 

Adanya perencanaan, maka proses kegiatan dakwah berjalan secara efektif karena 

program dapat disesuaikan dengan tenaga, waktu, biaya dan fasilitas lainnya. 
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Perecanaan juga sebagai dasar pijakan terarah dan teratur, serta memikirkan 

secara matang mengenai hal yang akan dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakannya, sehingga dapat dipertimbangkan kegiatan apa yang harus 

diprioritaskan dan mana kegiatan yang harus dikemudiankan.  

Dalam perencanaan dakwah memperhatikan hal-hal berikut: isi rencana, 

tujuan dan target dari rencana tersebut; rencana tersebut dibuat alasannya atau 

latar belakangnya; rencana itu dilaksanakan dan dijelaskan secara lengkap teknik 

dan tahap-tahapnya; pelaksanaannya dan sasarannya; dalam pelaksanaannya 

dilengkapi dengan jadwal dari hari ke hari, semenjak persiapan pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan; serta biaya yang kesemuanya harus dinyatakan secara 

mendetail, darimana sumber biayanya dan pemanfaatnnya harus jelas.   

Organizing atau pengorganisasian berasal dari perkataan organon yang 

berarti alat atau instrumen. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem usaha 

kerjasama daripada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, jadi 

organisasi adalah sebuah perangkat untuk mencapai sasaran tertentu.  

Controlling atau pengawasan dalam pengelolaan sumber daya manusia dala 

meningkatkan kualitas dakwah dilaksanakan dengan memberi evaluasi mengenai 

pelaksanaan kegiatan maka dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan, jika hasil 

penilaian menunjukkan titik kelemahan. Sebaliknya, jika hasil evaluasi 

menunjukkan hasil yang baik maka hal itu berguna untuk mempertahankan 

prestasi yang telah dicapai, atau berusaha meningkatkan ke arah yang lebih baik.  

Evaluasi terhadap pengolalaan sumber daya manusia dalam meningkatkan 

kualitas dakwah sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan dakwah, karena 

pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh 

pengelolaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas dakwah untuk 
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menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dalam manajemen 

pengembangan kualitas dakwah. Pengelolaan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan kualitas dakwah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dan 

dalam mencapai tujuan tersebut diadakanlah tindakan-tindakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang telah ditetapkan tersebut berupa 

pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara 

bagaimana melakukannya, memahami bagaimana harus melakukan dan 

mengukur efektifitas dari usaha para da’i. Pengelolaan sumber daya manusia 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kualitas dakwah. Oleh 

karena itu, dalam dakwah pengelolaan sumber daya manusia wajib dilaksanakan 

dalam upaya meningkatkan kualitas dakwah. Apabila kualitas dakwah kurang 

memadai akan berdampak pada kualitas dakwah.  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang 

tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau 

keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai 

macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi 

(keyakinan, nilai dan pemikiran). Pentingnnya perempuan dalam pemberdayaan 

dakwah, karena perempuan memiliki potensi yang penting, di mana jumlahnya 

yang besar, sekarang hampir sebanding dengan jumlah laki-laki. Hal ini 

merupakan strategi yang penting bagi para da’iyah dalam gerakan dakwah untuk 

memberdayakan perempuan dalam rangka mendekati kaumnya sendiri. Di zaman 

sekarang, dengan bergulirnya upaya pemberdayaan perempuan di berbagai sektor 



90 
 

 

kehidupan; membuat para wanita bangkit dengan kualitas yang baik dan 

berkembang dengan bekerja di berbagai kegiatan publik, sosial, dan keagamaan, 

seperti dalam kegiatan dakwah. Sungguh merupakan fenomena yang sangat 

menarik sekarang ini di banyak kegiatan dakwah dilaksanakan oleh para wanita 

seperti kegiatan ceramah agama, di mesjid-mesjid, mushalla, dari rumah ke-

rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan, baik secara khusus maupun yang dikemas 

sekaligus dengan acara-acara lain; seperti sillaturrahhim. Untuk pencapaian 

upaya dakwah dengan pemberdayaan tersebut, haruslah dibarengi dengan 

wawasan luas atau pembekalan kepada wanita untuk menjadi muballighah 

(subjek dakwah) yang handal dan berwawasan keilmuan yang luas terhadap 

agama dan persoalan-persoalan duniawi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini 

mengingat persoalan yang berkembang sekarang sangat luar biasa, seiring 

perkembangan zaman dan menuntut kemampuan yang tinggi pula untuk 

menghadapinya.  

Pemberdayaan perempuan berarti upaya memberikan kekuatan dan 

kemampuan bahkan daya terhadap potensi yang dimiliki oleh perempuan agar 

dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya tetapi menempatkan 

perempuan sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan upaya pemberdayaan 

tersebut. Pemberdayaan perempuan juga berkaitan dengan kemampuan 

perempuan, yaitu upaya memberikan individu kemampuan untuk mengontrol, 

mengatur dan mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Pemberdayaan dengan 

konsep pemberdayaan lebih menitikberatkan pada pengendalian internal 

perempuan, bukan terhadap laki-laki yang selama ini mendominasi, tetapi 

menyelaraskan konsep yang diterjemahkan ke dalam pola relasi yang 

menempatkan perempuan tidak berdaya.  
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Dalam operasionalisasi pemberdayaan perempuan, ada dua hal yang 

perlu dilakukan. Pertama, proses pemberdayaan harus menekankan pada proses 

pendistribusian kemampuan, kekuatan dan kekuasaan secara seimbang kepada 

perempuan agar lebih berdaya. Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan 

perubahan struktur dan budaya yang menghambat pemberdayaan perempuan 

yang selama ini mendistribusikan komponen-komponen di atas secara tidak 

merata (inquality), yang ditopang oleh aset material. Langkah ini akan 

mempengaruhi kebutuhan strategis perempuan untuk melakukan gening position. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 

modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, sikap bertanggung jawab, 

pembaruan lembaga-lembaga social dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan 

pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya merupakan bagian dari 

upaya pemberdayaan. Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan 

mengidentifikasi alternatif-alternatif dari berbagai situasi, memilih alternatif 

terbaik sesuai nilai-nilai, prioritas dan komitmen yang berlaku. perempuan juga 

sangat dipentingkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Untuk memacu 

peran tersebut, maka seharusnya ada upaya untuk meningkatkan kualitas 

perempuan dan memberdayakannya, agar menjadi perempuan yang berkualitas, 

bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, agama, bangsa dan negara. 

Perempuan yang berperan dalam aspek publik sudah selayaknya di zaman 

sekarang ini, mengingat potensi perempuan yang sabar, tabah, detail, teliti, bijak 

dan lemah lembut. 

 Selain itu, jumlah perempuan yang besar di Bangsa ini, maka yang 

paling pas untuk memahami perempuan adalah perempuan itu sendiri, sehingga 

memerlukan ada perempuan-perempuan yang berperan dalam berbagai aspek 
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kehidupan bangsa ini. memandang, bahwa perempuan berpotensi sebagai agent 

of social change, mampu membuat perubahan-perubahan sosial ke arah yang 

lebih baik. Dengan demikian, pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

perempuan dalam peran dan andilnya yang sangat penting, harus diupayakan. 

Pentingnya pendidikan bagi perempuan tidak hanya sekedar sebagai upaya 

mensejajarkan perempuan dengan lelaki, namun lebih dari itu, yaitu penting: 

bahwa 1) Perempuan (ibu) yang terdidik akan mampu membesarkan keluarga 

dengan lebih sehat. 2) Perempuan terdidik lebih produktif, baik di rumah maupun 

di tempat kerja. 3) Perempuan terdidik cenderung membuat keputusan lebih 

independen dan bertindak lebih baik untuk dirinya sendiri. 

 Dakwah Islamiah yang banyak diselenggarakan perempuan baik 

sebagai objek maupun sebagai subjek adalah sarana yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas perempuan, baik dalam bidang keagamaan maupun 

bidang-bidang lainnya, bahkan untuk meningkatkan wawasan dan gerakan 

pemberdayaan perempuan itu sendiri agar menjadi perempuan yang potensial 

sebagai pemimpin dirinya, keluarganya, kaumnya, agama dan bahkan negaranya. 

 Pendekatan sumber daya manusia melalui upaya mencerdaskan kehidupan 

umat.Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dilaksanakan dengan mengajarkan 

etos kerja yang tinggi.Pendekatan struktural tetap ditingkatkan dengan 

mewujudkan kegiatan politik dan birokrasi sebagai pendukung dan pelindung 

dakwah.Pendekatan global juga perlu dilakukan dengan berpikir makro dan mikro 

secara seimbang, beraktivitas lintas sektoral, membangun kolektivitas dan 

individual, umum maupun khusus, untuk kemaslahatan umat dunia. 

program kerja „Aisyiyah kota Makassar, terutama program yang 

diprioritaskan sesuai dengan visi dan misi organisasi setelah resmi didirikan 

adalah, program konsilidasi organisasi, meningkatkan dan menggerakkan cabang 
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dan ranting Aisyiyah sebagai basis dan ujung tombak gerakan di tingkat akar 

rumput refitalisasi ranting dengan kegiatan kunjungan pembinaan cabang dan 

ranting secara terpadu. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh bahwa, 

PDA kota Makassar sampai dengan tahun 2011 sebanyak 25 cabang dari 14 

Kecamatan, dan 103 Ranting yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di kota 

Makassar.70  

Setelah berdirinya organisasi 'Aisyiyah di kota Makassar tahun 1926, mulai 

melaksanakan kerja-kerja sosial untuk kemajuan dan peningkatan harkat dan 

martabat perempuan di daerah ini. Dalam hal hal ini 'Aisyiyah termasuk 

organisasi yang turut memprakarsai dan membidangi terbentuknya organisasi 

wanita pada tahun 1928. Demikian, 'Aisyiyah bersama dengan organisasi wanita 

lain bangkit berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan 

dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia 

yang sekarang menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia). Lewat federasi ini 

berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu. 

 

 

 

B. Upaya Dakwah Aisyiyah dalam Meningkatkan Pemberdayaan 

Perempuan Kota Makassar.  

Secara terminologi, dakwah adalah upaya untuk mengajak orang lain 

kepada ajaran islam dengan terlebih dahulu membina diri sendiri. Pembinaan diri 

sendiri menjadi sesuatu yang mutlak karena dakwah membutuhkan keteladanan. 

Penyampaian ajaran agama kepada masyarakat dilakukan secara bijak sehingga 

ajaran islam dipahami dan diamalkan oleh msyarakat. Diperlukan adanya 

 
70Dokumen dan Profil Aisyiyah Kota Makassar Tahun 2019. 
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pembimbing kehidupan beragama agar agama menjadi panduan bagi kehidupan 

manusia.71 Syeikh Ali Makhfuz, dakwah merupakan mendorong manusia agar 

berbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan 

melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Dakwah dalam ajaran Islam pada hakekatnya merupakan 

proses perubahan sosial terencana yang bertujuan untuk menjadikan sasaran 

dakwah menjadi lebih baik, baik dari segi rohani maupun kehidupannya di dunia. 

Melalui dakwah diajarkan berbagai macam nilai-nilai yang ma’ruf , semisal kerja 

keras, disiplin, toleransi, dan sebagainya, dan juga diperkenalkan berbagai macam 

larangan berbuat munkar, semisal berbuat kerusakan, permusuhan, malas dan 

sebagainya. Untuk mencapai tujuan dakwah, maka dalam kegiatan dakwah 

dikenal ada beberapa model dakwah, yaitu dakwah bil-lisan (dakwah dengan 

perkataan), seperti ceramah, kajian, kutbah, dakwah bil-qalam (dakwah melalui 

media tulisan), seperti surat kabar, bulletin, majalah, dan dakwah bil-hal (dakwah 

dengan kegiatan nyata), seperti penyediaan layanan sosial, pendampingan, dan 

lain sebagainya.  

Pendekatan pelaksanaan dakwah harus mampu mensinergikan antara 

pembanguan spiritual, sosial, ekonomi, termasuk pembangunan fisik. Dakwah 

harus dilakukan sebagai proses multidimesional sehingga akan menciptakan 

perubahan besar kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, dakwah harus 

mampu mendukung apa yang menjadi kekuatan pembangunan masyarakat, yang 

terdiri dari; 1) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada tiga situasi 

level, yaitu individu/keluarga/komunitas, civil society, dan state/national 

institutions; 2) kebutuhan pembangunan sosial yang ditujukan pada empat 

 
71Bambang S.Ma’arif, Psikologi Komunikasi Dakwah Suatu Pengantar (Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media, 2015), h. 126 .   
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dimensi/ukuran yang mendasari masyarakat, yaitu struktur sosial, relasi sosial, 

proses sosial, dan nilai-nilai sosial; dan 3) pembangunan sosial berada dalam lima 

domain (wilayah) masyarakat, yaitu sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, 

di mana kesemuanya saling berhubungan.  

Menurut pendapat ulama basrah dasar pengambilan kata dakwah itu 

adalah dari kata mashdar yakni da’watan yang artinya panggilan. Sedangkan 

menurut ulama kufa perkataan dakwah itu diambil dari akar kata da’aa yang 

artinya telah memanggil. dakwah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha 

atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan berencana guna 

memenuhi pihak lain agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, 

sikap penghayatan, serta pengalaman ajaran agama tanpa adanya unsur paksaan. 

Nasaruddin Latif, dakwah merupakan setiap usaha dengan lisan atau tulisan dan 

lainnya untuk beriman dan mentaati Allah shubhana wata’ala, sesuai dengan 

garis-garis akidah dan syari‘at serta akhlak Islamiya. mengajak dan 

mempengaruhi orang lain dalam merealisasikan ajaran Islam, untuk mencapai 

tujuan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan dakwah dipicu oleh 

berbagai aspek dakwah yang saling terkait, antara juru dakwah, materi dakwah, 

strategi dakwah, mad’u (sasaran dakwah), serta manajemen dakwah itu sendiri. 

Imam Al-Gazali dalam bukunya memberikan definisi bahwa dakwah adalah 

program pelengkap yang meliputi semua pengetahuan yang dibutuhkan manusia 

untuk memberi penjelasan tentang tujuan hidup serta mampu membedakan mana 

yang haq dan mana yang bathil72 . Isyarat-isyarat yang dimaksudkan dalam 

definisi dakwah mengarah pada keseriusan menjalankan tugas suci, dimana 

kegiatan yang dilakukan harus sistematis, karena segala pekerjaan dalam aktivitas 

 
72Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 

2002), h.7.   
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dakwah selalu dilihat dari siapa pelakunya, sehingga aktivitas dakwah itu benar-

benar muncul dari sebuah pemahaman73.  

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan dakwah merupakan suatu 

proses penyelenggaraan suatu usaha yang dilakukan sengaja atau sadar untuk 

mengajak orang lain untuk beriman dan mentaati Allah shubhana wata’ala atau 

memeluk agama Islam serta amal ma‘ruf nahi mungkar untuk mencapai tujuan 

kebahagiaan dan kesajahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah 

shubhana wata’ala 

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. dengan 

dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia sebaliknya, tanpa 

dakwah Islam akan semakin jauh dari masyarakat dan selanjutnya akan lenyap 

dari permukaan bumi dalam kehidupan masyarakat. Dakwah berfungsi menata 

kehidupan yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan 

bahagia, ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan 

manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa pada 

kehancuran.  

dakwah adalah seruan atau ajaran kepada keinsafan atau usaha mengubah 

situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik kepada pribadi maupun 

masyarakat, perwujudannya bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman 

keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju 

sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan 

menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

 
73Asep Muhiddin, Metode Pengembangan Dakwah,(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), 

h. 27.   
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Setiap muslim dan muslimah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk 

berdakwah, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar 

tetapi, dalam berbagi masalah yang semakin berat dan kompleks. Sebagai akibat 

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan tuntutan 

kebutuhan hidup. Maka kiranya tidaklah memadai lagi kegiatan dakwah yang 

hanya dilakukan secara fardhi, perorangan, merencanakan dan mengerjakan 

sendiri kegiatannya. Akan tetapi, hendaknya dilakukan secara Jama’i, melalui 

sebuah lembaga yang ditata dengan baik dan dengan menghimpun berbagai 

keahlian yang diperlukan.   

Tugas dakwah adalah bertanggung jawab bersama diantara kaum 

muslimin baik lak-laki maupun perempuan, oleh karena itu mereka harus saling 

membantu dalam menegakkan dan menyebarkan ajaran Allah serta bekerja sama 

dalam memberantas kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). 

Kita sebagai umat Islam, apabila melihat kemungkaran berkewajiban 

untuk mencegahnya. Sekurang-kurangnya anggota rumah tangganya sendiri yang 

berada dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya dijaganya, supaya jangan 

terbawa hanyut ikut-ikut berbuat munkar, dan berupaya menghindarkan 

pergaulan keluarganya dengan mereka yang terus bergelimang dalam 

kemungkaran.  

Perintah ini diperintah Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka 

menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Ajakan ini berarti bahwa 

setiap individu wajib menyampaikan dakwah sesuai kadar kemampuannya, baik 

laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Al-hadits yang 

telah disebutkan diatas seluruh ulama sepakat bahwa hukum dakwah adalah 

wajib.  
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Atas daya yang ada pada diri manusia, pemberdayaan merupakan suatu upaya 

untuk memampukan, menguatkan daya-daya yang ada pada diri manusia, atau 

pada formulasi berbeda namun esensinya sama merubah dari kondisi 

ketidakberdayaan menjadi berdaya, yakni suatu kondisi dimana seseorang 

mempunyai kekuatan dan kemampuan baik secara intelektual, spiritual, 

ketrampilan atau material sehingga mampu melakukan pilihan-pilihan dalam 

hidupnya.  

 

Menurut Suryana Yusuf Upaya yang dilakukan oleh Aisyiyah dalam 
meningkatkan Kualitas pemberdayaan perempuan melalui isu-isu strategis 
dimana Aisyiyah Mengajak warga Makassar untuk Bersama-sama 
membangun ukhuwah Islamiyah dengan mengedepankan saling menghargai, 
menghormati dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui pengajian 
diranting-ranting dan cabang kota makassar.74  
 

Lebih lanjut oleh Radiah Hamid75 mengatakan bahwa dalam hal 

meningkatkan pemberdayaan perempuan pimpinan daerah Aisyiyah Kota 

makassar dinaungi oleh 7 majelis yaitu : 

a. Majelis Tabligh (penyiaran agama Islam) ‘Aisyiyah Kota Makassar 

mengadakan pengajian rutin di setiap Jum’at. Dalam kegiatan ini di isi 

dengan ceramah ustad, tadarus Al-qur’an, tentang keperempuanan, dan 

pembekalan keluarga sakinah dengan menghadirkan penceramah dari 

organisasi Muhammadiyah. 

Menurut hasil wawancara dari informan76 dengan mengikuti 

pengajian ‘Aisyiyah ini secara rutin dapat meningkatkan kualitas iman, 

 
74Suryana Yusuf (63 Tahun), Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan Aisyiyah 

16 Mei 2023.  
75Radiah Hamid (53 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023. 
76Radiah Hamid (53 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei  2023.  
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ibadah, dap silaturahmi serta mendorong kesadaran dalam berorganisasi 

khususnya di ‘Aisyiyah. 

b. Majelis Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan ‘Aisyiyah Kota Makassar 

menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui sosialisasi dan pelatihan 

yang dikelola oleh warga ‘Aisyiyah-Muhammadiyah agar mampu 

memperbaiki ekonomi keluarga dan sebagai gerakan pemberdayaan 

ekonomi.  

Menurut yang dikatakan oleh informan77 kita, “dengan adanya 

majelis ekonomi dan ketenaga kerjaan ini, anggota ‘Aisyiyah menjadi 

lebih terampil dan mandiri, terkadang ada juga kegiatan sosialisasi atau 

pelatihan yang diadakan dalam rangka meningkatkan kreativitas seperti 

bagaimana cara membuat keripik. Dan ada juga perlombaan untuk 

menguji ketrampilan ibu-ibu ‘Aisyiyah”.  

c. Majelis Pembinaan Kader ‘Aisyiyah Kota Makassar mengadakan 

pelatihan-pelatihan kepemimpinan, keanggotaan serta pelatihan mubalig 

yang bertujuan untuk memperkuat ideologi Muhammadiyah dan 

keimanan melalui mengikuti atau menghadiri program yang telah dibuat 

oleh pusat. Program pembinaan kader ini juga bertujuan menguatkan syiar 

dakwah dari berbagai pengurus. Pembinaan kader yang dilakukan oleh 

‘Aisyiyah Kota Makassar ini difokuskan ke Nasyiatul ‘Aisyiyah yang 

adalah anak perempuan dari ibu-ibu ‘Aisyiyah. 

d.  Majelis Kesehatan ‘Aisyiyah Kota Makassar melakukan kegiatan 

penanganan kesehatan kader dan pengurus ini bertujuan untuk 

memperkenalkan ‘Aisyiyah di masyarakat luas dengan membantu untuk 

 
77Radiah Hamid (53 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023  
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mensosialisasikan gerakan masyarakat sehat di lembaga pemerintah, 

daerah, cabang, dan ranting Aisyiyah Kota Makassar.  

e. Majelis Kesejahteraan Sosial ‘Aisyiyah Kota Makassar memberikan 

sumbangan ke lazismu di Jum’at kedua setiap bulannya, pengganalangan 

dana seperti bencana alam dan pembangunan amal usaha. Hal ini 

dilakukan untuk memperkuat silahturahim dan menguatkan daya 

perempuan di ranah publik. Dalam hubungan sosial masih cukup kuat 

budaya gotong royong dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan 

ketika menghadapi bencana alam. Namun demikian, masih terdapat 

permasalahan sosial-budaya yang perlu mendapatkan pemecahan yang 

serius, di antaranya memudarnya rasa dan ikatan kebangsaan, disorientasi 

nilai keagamaan, memudarnya kohesi sosial, dan melemahnya mentalitas 

yang positif.  

Menyadari hal tersebut, „Aisyiyah Kota Makassar melalui program-

program kerja yang dicanangkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, 

serta Lembaga Kebudayaan dalam upaya mencegah dan menanggulangi 

masalah-masalah yang dimaksud. 

 Masalah lain yang kecenderungan melemahkan karakter bangsa 

adalah kekerasan yang terorganisir termasuk kekerasan terhadap anak-

anak dan perempuan, kriminalitas, perjudian, pornografi dan perilaku-

perilaku menyimpang lainnya serta merusak nilai-nilai agama dan moral. 

f. Majelis hukum dan ham Di bidang penegakan hukum terdapat keseriusan 

„Aisyiyah Kota Makassar di dalam pemberantasan korupsi yang 

membawa implikasi pada moralitas publik, disertai lahirnya produk 

perundang-undangan yang berpihak pada hak asasi manusia, 

perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan moral. Di bidang 
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kehidupan beragama semakin meluas iklim dan kesadaran untuk hidup 

rukun dalam kemajemukan.  

g. Majelis Pendidikan anak usia dini dan Menengah. kegiatan di bidang 

pendidikan terdapat peningkatan secara kualitas dan kuantitas pendidikan, 

pemerataan kesempatan belajar, peningkatan prestasi belajar anak-anak 

khususnya siswa yang dibina sekolah-sekolah „Aisyiyah tingkat regional 

dan internasional.  

Menurut Nuryanti Mustari78 Proses pemberdayaan yang dilakukan ‘Aisyiyah 

sejak awal lahir salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan agama yang 

layak dimana pada saat itu pendidikan agama hanya diberikan kepada kaum lelaki 

saja. Dengan didirikannya ‘Aisyiyah ini perempuan dapat menjadi setara dengan 

para lelaki. Memiliki ilmu yang luas serta menjadi perempuan ‘Aisyiyah yang 

cerdas, modern, dan berkemajuan.  

Menurut Adawiyah Mursalim mengatakan bahwa Dalam pengoperasian 
pemberdayaan perempuan ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, dalam 
proses pemberdayaan hendaknya menekankan proses pendistribusian 
kemampuan, kekuatan dan kekuasaan kepada perempuan secara seimbang 
agar mereka lebih berdaya. Kedua, dengan proses menstimulisasi, mendorong 
atau memotivasi kaum perempuan agar berdaya dan mandiri dalam 
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.79 
 
 Hamdiah Abdullah mengatakan ‘Aisyiyah kota makassar yang di mana 
anggotanya diharuskan untuk menjadi protokol di setiap Jum’at agar melatih 
publik speaking mereka, menjadi lebih percaya diri untuk tampil di depan.80  

‘Aisyiyah kota makassar juga membuat pelatihan Fardhu Kifayah seperti cara 

memandikan mayit, mengkafani mayit serta menshalatkan mayit, hal ini 

dilakukan juga agar anggotanya dapat membantu anggota lain yang sedang 

kemalangan. Berbagai kegiatan yang di inisiasikan oleh ‘Aisyiyah tersebut 

 
78Nuryanti Mustari (48 Tahun), Ketua LPP Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023.  
79Adawiyah Mursalim (55 Tahun), ketua Majelis Tabligh Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023.  
80Hamdiah Abdullah (47 Tahun), Ketua Majelis Ekonomi Aisyiyah Kota Makassar, 

Wawancara, Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023.    
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merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan mendorong partisipasi 

perempuan di dalam publik.  

 Wia Halawiyah mengatakan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan 

meliputi 7 program majelis perkaderan, majelis tabligh dan pembinaan 

keluarga, majelis Pendidikan dasar dan menengah majelis Kesehatan, majelis 

kesejahteraan social, majelis ekonomi serta majelis hukum dan Ham. 

Organisasi ini bagi umat Islam bukanlah tempat berjuang yang sia-sia, tetapi 

dijadikan media untuk beramal. Azas dan tujuan organisasi didasarkan 

prinsip bahwa Islam itu harus dikembangkan. Pendidikan untuk menghadapi 

masa depan perempuan harus diperluas.81 

Lebih lanjut Zulaifah W Chairuddin mengatakan Program yang 

dikembangkan Aisyiyah Kota Makassar dalam meningkatkan pemberdayaan 

perempuan yakni menguatkan literasi dimana literasi merupakan kemampuan 

seseorang menyerap informasi, seperti literasi sains, budaya, baca tulis dan lain 

sebagainya.82 

Menurut Sitti Chaerani Djaya yang membedakan organisasi perempuan 

‘Aisyiyah dengan organisasi perempuan lain ialah ajaran yang diberikan 

berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah serta melakukan Pengadegan kepada generasi 

penerusnya.83 Informan mengatakan pengaruh yang diberikan oleh ‘Aisyiyah 

dapat dikatakan besar karena organisasi ‘Aisyiyah sudah banyak berbuat dengan 

memberikan bantuan dan santunan kepada anak yatim dan dhuafa. 

Menurut Zulaifah W Chairuddin84 program pemberdayaan perempuan juga 

dilakukan di masyarakat sekitar seperti sosialisasi, edukasi, penyuluhan dibidang 

 
81Wia Halawiyah (53 Tahun), Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Aisyiyah Kota Makassar, 

Wawancara, Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023.     
82Zulaifah W Chairuddin (33 Tahun),  Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara 16 

Mei 2023.  
83Sitti Chaerani Djaya (50 Tahun), Ketua Majelis Kader Aisyiyah Kota Makassar, wawancara 

16 Mei 2023   
84Zulaifah W Chairuddin (59) Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 mei 2023.  
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kesehatan serta ekonomi. dakwah ‘Aisyiyah tidak hanya di lingkungan organisasi 

saja melainkan di lingkungan sekitar juga termasuk.  

Nurbaeti Jabir85 selaku Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar mengatakan 

bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan meliputi beberapa program majelis 

perkaderan, majelis tabligh dan pembinaan keluarga, majelis Pendidikan dasar 

dan menengah majelis Kesehatan, majelis kesejahteraan social, majelis ekonomi 

serta majelis hukum dan Ham. Karena organisasi ini adalah non profit maka kami 

bekerja Ikhlas dan semoga bisa menjadi ladang pahala kami di akhirat. 

C. Strategi Dakwah Aisyiyah Kota Makassar.  

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratus” yang artinya 

tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Strategi pada hakekatnya adalah 

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

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.86Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, 

komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapa tujuan yang telah 

ditentukan.  

strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan 

mnggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Member mitra dakwah nasehat 

yang mengesankan memanggil dengan kelembutan, atau memebrikan pelayanan 

yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi 

ini. metode-metoe ini sesuai dengan mitra dakwah yang terpinggirkan 

(marginal)dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak- anak orang masih 

 
85Nurbaeti jabir (48 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 17 Mei 2023.  
86Kustadi suhandang, Strategi Dakwah penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah, 

(bandung : pt remaja Rosdakarya,2014), 101.  
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awam, mualaf (imanya lemah) Orang-orang miskin, anak- anak yatim dan 

sebagainya. Strategi sentimental ini diterpkan oleh Nabi SAW saat menghadapi 

kaum musyrik mekkah. Ternyata para pengikut nabi SAW pada masa itu 

umumnya berasal dari golongan lemah, denan strategi ini, kaum lemah merasa 

dihargai dan kaum mulia merasa dihormati.  

Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan dakwah) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana 

kerja, belum sampai pada Tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah 

pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.  

Strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus 

memperhatikan beberapa hal, antara lain:  

a. Azas filosofis, yaitu azas yang membicarakan masalah yang erat 

hubungannya dengan tujuan-tujuannya yang hendak dicapai dalam proses atau 

dalam aktivitas dakwah.  

b. Azas sosiologi, yakni azas yang membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik 

pemerintah setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi dakwah, 

sosiakultural sasaran dakwah, dan sebagainya.  

c. Azas psikologi, yakni azas yang masalah yang erat hubungannya dengan 

kejiwaan manusia, begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter yang 

unik yaitu berbeda satu sama lainnya.  
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d. Azas kemampuan dan keahlian da‘i (achievement and profesionalis), 

yakni azas yang membahas mengenai kemampuan dikeluarkan dengan 

pencapaian hasilnya. Sehingga hasilnya bisa maksimal.  

e. Azas efektifitas dan efisiensi, azas yang dimaksud adalah di dalam 

aktivitas dakwah harus menyeimbangi antara biaya dan waktu dengan tenaga 

yang dikeluarkan dengan mencapai hasilnya, bahkan kalau biaya, waktu yang 

sedikit dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Dengan ini kata lain 

ekonomis biaya, tenaga dan waktu tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal 

atau setidak-tidaknya seimbang antara keduanya.  

Strategi dakwah menurut Asmunir Syukir adalah sebagai proses 

menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam 

situasi dan kondisi tertentu guna mencapi tujuan dakwah secara optimal. 

Dikatakan lebih lanjut strategi dakwah merupakan metode, siasat, taktik atau 

monuver yang digunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah.  

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 Islam sebaiknya 

dirancang untuk lebih memberikan tekanan pada usaha-usaha pemberdayaan 

umat, baik pemberdayaan ekonomi, politik, budaya, maupun pendidikan karena 

itu, dakwah masa depan mengagendakan beberapa hal antara lain: pertama, 

mendasarkan proses dakwah pada pemihakan terhadap kepentingan masyarakat. 

Kedua, mengintensifkan dialog dan menjaga ketertiban masyarakat guna 

membangun kesadaran kritis untuk memperbaiki keadaan. Ketiga, menfasilitasi 
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masyarakat agar mampu memecahkan masalahnya sendiri serta mampu 

melakukan transformasi sosial yang mereka kendalikan. Keempat, menjadikan 

dakwah sebagai pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat, sehingga 

masyarakat akan terbebas dari kejahilan dan kedhaifan.  

Strategi telah menjadi perbincangan yang sangat umum, dan didefinisikan 

sedemikian rupa untuk kepentingan perusahaan atau organisasi untuk mencapai 

tujuan. Perlunya menyusun strategi adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, 

baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Strategi akan memastikan 

bahwa perusahaan dapat bertahan atau berkembang di masa depan. 

 Penerapan strategi dakwah ini ditentukan oleh kondisi objektif komunikan 

dan keadaan lingkungan pada saat proses komunikasi dakwah berlangsung. 

Dalam kegiatan dakwah, hal-hal yang mempengaruhi sampainya pesan dakwah 

ditentukan oleh kondisi objektif objek dakwah dan kondisi lingkungan. Misalnya, 

cara penyampaian pesan yang digunakan masyarakat pedesaan dan masyarakat 

perkotaan tentu berbeda.  

  Strategi dakwah mencerminkan kebijaksanaan dalam merencakan masalah 

yang dipilih dan kegiatan komunikasi yang akan dilakukan untuk memecahkan 

masalah dalam dakwah. Sedangkan manajemen komunikasi mengatur dan 

mengurus tindakan-tindakan yang akan diambil dari sumber- sumber yang ada 

dalam rangka melaksanakan strategi komunikasi Dakwah.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan pertama yakni 

ketua Aisyiyah Kota Makassar87 strategi dakwah yang digunakan ada 3 yakni 

dakwah Jamaah, Dakwah bil-lisan dan dakwah bil-hal. Menurut beliau Strategi 

 
87Suryana Yusuf (63 Tahun), Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

aisiyiyah 16 Mei 2023.  
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ini mudah digunakan dan bisa dilakukan dikehidupan sehari-hari. Untuk program 

pemberdayaan perempuannya sebagai organisasi perempuan yang otonom. 

‘Aisyiyah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memperkuat 

partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi.   

Lebih lanjut Radiah Hamid Mengatakan bahwa : 

Dalam membentuk karakter perempuan yang Islamiyah perlu menggunakan 
dakwah lisan yang dimana kita mengajak rekan anggota kita untuk 
berpakaian dan berbicara yang baik dan menegur jika melakukan 
kesalahan.88  

Dengan di didik dan dibentuk karakternya anggota ‘Aisyiyah dapat 

mewarnai lingkungan sekitar. Contohnya seperti informan kedua, mengajarkan 

membaca Al-Qur’an di lingkungan rumahnya dan mampu berdakwah karena 

mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dengan sering belajar dan mengaji di 

‘Aisyiyah Kota Makassar. Menurut informan dakwah adalah satu-satunya cara 

dalam membentuk kaderisasi perempuan ‘Aisyiyah kemudian mengajak mereka 

untuk aktif mengaji dan mengajak santunan-santunan terhadap anggota yang lain.  

Informan lain juga mengungkapkan bahwa dakwah bil lisan yang dilakukan 
oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar ialah dengan mengundang ustad di setiap 
Jum’at saat pengajian. Ustad yang di undang berbeda di tiap Jum’atnya. 
Dengan begitu, materi-materi yang disampaikan oleh ustad tersebut tidak 
hanya mengenai 1 tema saja melainkan ada beberapa tema seperti ibadah, 
tafsir Quran, mengenai perempuan Islamiyah, menjelaskan bagaimana cara 
berorganisasi dengan benar dan lain sebagainya.89 

Menurut Nurbaeti Jabir90 Sebagai sebuah organisasi perempuan, pergerakan 

‘Aisyiyah telah menjadi pijakan dasar mengenai kesetaraan laki-laki dengan 

perempuan bahkan sejak awal didirikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

 
88Radiah Hamid, (53 tahun ), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023. 
89Aflachah Ani Mochtar (49 Tahun) Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023. 
90Nurbaeti Jabir (48 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023. 
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‘Aisyiyah sudah menempatkan perempuan dan laki-laki dalam peran 

kemasyarakatan atau dalam sosial yang setara.  

Menurut Zulaifah W Chairuddin91 sebagai wakil ketua Aisyiyah Kota 

Makassar mengatakan bahwa strategi dakwah kota Aisyiyah Yakni bil Hikmah 

yakni 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 sesuai 

tantangan dan kebutuhan.  

Menurut Rahmah Rahman Strategi dakwah yang digunakan oleh asiyiyah 
dikota makassar tidak terlepas dari dakwah bil-lisan dan bil-hal karna 
keduanya sangat efektif digunakan dalam hal meningkatkan pemberdayaan 
serta mengajak para perempuan khususnya untuk kalangan ibu-ibu. 92 

Menurut Sitti Chaerani Djaya93 Anggota ‘Aisyiyah dari semenjak 

bergabung sudah dibina untuk menjadi kader untuk menggantikan para pimpinan 

sehingga harus tahu menahu mengenai struktur organisasi. Hal ini lah adalah 

bentuk pergerakan yang mengarah pada pencerahan, dan pemberdayaan menuju 

kemajuan.  

Di pertegas oleh St. Hamdiah94 Abdullah bahwa strategi dakwah yang 

digunakan Aisyiyah Kota Makassar dalam meningkatkan Pemberdayaan 

Perempuan Yaitu Pengembangan dakwah Islam melalui dakwah jamaah dan 

dakwah kultural karena merupakan strategi dakwah masa kini. Strategi ini 

 
91Zulaifah W Chairuddin (59 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023. 
92Rahmah Rahman (53 Tahun), Sekretaris Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara, Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023. 
93Sitti Chaerani Djaya (50 Tahun), Ketua Majelis Kader Aisyiyah Kota Makassar, wawancara, 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023.   
94St. Hamdiah Abdullah (52 Tahun), Ketua Majelis Ekonomi Aisyiyah Kota Makassar,  

wawancara, Perguruan Aisyiyah16 Mei 2023.  
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dikembangkan mengingat tantangan global semakin kompleks, perkembangan 

teknologi, dan pola pikir umat yang semakin berkembang. 

Menurut Nuryanti Mustari95 strategi dakwah Aisyiyah kota Makassar 
Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan yakni meliputi 3 Strategi di 
antaranya dakwah bil-hal, dakwah bil-lisan dan dakwah jamaah. 

Pada umumnya strategi dakwah yang digunakan Aisyiyah dalam 

Meningkatkan pemberdayaan perempuan yakni dakwah bil-lisan dan dakwah bil-

hal. Kedua strategi ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar terkait 

pemberdayaan perempuan karena mengingat metode ini adalah salah satu cara 

untuk menyampaikan pesan dakwah. Menurut Zaenab Djafar96 inilah 

metode/strategi dakwah Aisyiyah dalam meningkatkan Pemberdayaan 

Perempuan.   

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Aisyiyah dalam meningkatkan 

Pemberdayaan perempuan Kota Makassar. 

Sebelum kita mengetahui sebuah strategi dakwah, maka sebagai seorang da‘i 

perlu memahami betul hambatan-hambatan dakwah yang sedang dihadapi umat. 

Hambatan dakwah terjadi karena adanya permasalahan-permasalahan yang di 

temukan dilapangan. Dengan demikian, hambatan atau tantangan problematika 

dakwah menurut Samsul Munir ada dua yaitu: 

1) Problematika internal, secara umum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) 

yaitu; pertama, pada dataran proses dakwah yang selalu berhubungan erat 

antara kelemahan konsep-konsep agama sebagai substansi dakwah oleh 

para da‘i, metode-metode yang dipakai dan kualitas da‘i itu sendiri. 

 
95Dr. Nuryanti Mustari (48 Tahun), Ketua LPP Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara , 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023. 
96Zaenab Djafar (33 Tahun), Ketua Majelis Kesehatan Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023 
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Kedua, pada dataran kelembagaan dakwah yang kurang profesional dalam 

aspek manajementalnya.  

2) Problematika eksternalnya yaitu: pertama, perubahan pola pikir, kedua, 

melajunya sains dan teknologi yang begitu cepat dan telah menggusur 

hampir seluruh potensi rohaniah manusia, karena sejak munculnya sains 

dan teknologi, etika, moral, akhlak menjadi terselisihkan.  

Menurut Suryana Yusuf faktor pendukung Aisyiyah dalam meningkatkan 

pemberdayaan perempuan yakni tersedianya dana yang bisa menunjang 

berjalannya program yang telah dicanangkan. Selain itu ada juga kerja sama 

antara Muhammadiyah dan Aisyiyah serta dengan pemerintah.97Adapun yang 

menjadi penghambat yaitu adanya tantangan nilai-nilai budaya, mudah marah, 

tersinggung juga diperhadapkan dengan rendahnya literasi pada anak-anak 

dalam arti tingkat membaca yang rendah.  

Strategi dakwah yang harus dilakukan adalah dai harus menyuguhkan 

dakwah masa kini dan menurut Prof. Dr Seyyid Hosen, kita perlukan beberapa 

patokan dalam dakwah: 

1) Metode dakwah, bukan dalam bentuk paksaan, dakwah itu harus 

disambut dengan pikiran bebas, dilakukan terus menerus tampa kenal putus asa.  

2) Penerapan dakwah, bukan dilakukan dalam bentuk induksi, 

psikoterapis. Dari pihak yang diajak harus ada faktor kesadaran, bukan bentuk 

praktek mages. 

 3) Sasaran dakwah ialah kepada muslimin dan yang belum beragama. 

Sikap bijaksana harus mewarnai usaha dakwah dan sedapat mungkin dihindari 

fikiran sempit dan prasangka yang tidak-tidak.  

 
97Suryana Yusuf (63 Tahun), Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara , Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023.     
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4) Dakwah hendaknya mampu mencerdaskan akal fikiran. Sikap kita 

harus ditumbuhkan , sehingga aktivitas dakwah dirasakan adalah ―chotingker‖ 

bukan pelaksanaan yang memaksa sistim sewenang-wenang. 

5). Dakwah hendaknya mampu menghidupkan hati nurani manusia 

sehingga senantiasa dapat menghidupkan yang baik, dan yang buruk, yang jujur 

dan lancang, yang adil dan zalim.  

Selanjutnya menurut Radiah Hamid mengatakan bahwa yang menjadi faktor 

pendukung Aisyiyah dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan yaitu 

kekuatannya terletak pada ibu-ibu yang menjadi sasaran Aisyiyah yang 

mempunyai semangat yang tinggi. Adapun faktor penghambatnya yaitu 

kesibukan ibu-ibu pengurus itulah yang membuat terkadang kegiatan/program 

tertunda.98 

Lebih lanjut Adawiyah Mursalim mengatakan bahwa faktor pendukung 

Aisyiyah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan yakni tersedianya dana 

yang bisa menunjang berjalannya program yang telah direncanakan.  Selain itu 

ada juga kerja sama antara Aisyiyah dan pemerintah. Adapun kendalanya yaitu 

faktor emosional yang kadang kurang terkontrol serta kurangnya kesadaran dalam 

beragama.99 

Menurut Wia Halawiyah faktor pendukung Aisyiyah dalam meningkatkan 

pemberdayaan perempuan yakni tersedianya dana yang bisa menunjang 

berjalannya program yang telah dicanangkan. Selain itu ada juga kerja sama 

antara Aisyiyah serta dengan pemerintah.100Adapun yang menjadi penghambat 

 
98Radiah Hamid (53 Tahun), Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara , Perguruan 

Aisiyiyah 16 Mei 2023.  
99Adawiyah Mursalim (55 Tahun), ketua Majelis Tabligh Aisyiyah Kota Makassar, 

Wawancara Perguruan asiyiyah 16 Mei 2023.   
100Wia Halawiyah (53 Tahun), Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara Perguruan 

Aisyiyah 16 Mei 2023.     
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yaitu adanya tantangan yakni kesibukan yang kadang menjadi penghambat 

terselenggaranya program tersebut.  

Kegiatan manusia yang berhasil adalah kegiatan yang mempunyai planning 

(perencanan) yang matang dan kegiatan yang mempunyai tujuan, dengan cara dan 

metode tersendiri dalam pencapaiannya. Dakwah adalah merupakan salah satu 

bentuk kegiatan manusia, harus direncanakan sebelumya serta menentukan sasaran 

dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terorganisir 

dengan baik dan mencapai sasaran. Seluruh rangkaian dan acuan yang telah 

diorganisir secara baik dalam pelaksanaan dakwah tersebut haruslah dipenuhi demi 

mendapatkan hasil yang maksimum dan memuaskan.  

Menurut Zulaifah W Chairuddin101 mengatakan bahwa faktor pendukung 

Aisyiyah dalam Meningkatkan kualitas Pemberdayaan wanita yaitu antusias 

masyarakat dalam menyambut program asiyiyah kota makassar sangat baik di 

barengi dengan dana yang bisa dikatakan cukup untuk menjalankan program yang 

telah direncanakan. Adapun faktor penghambatnya yaitu waktu pelaksanaan yang 

biasanya lewat dari target dan beberapa faktor lain.  

Dari beberapa informasi dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor pendukung Aisyiyah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas 

pemberdayaan perempuan yakni adanya ketersediaan dana yang memadai, 

adanya kerja sama antara Muhammadiyah maupun dengan pemerintah serta 

antusias Masyarakat yang menyambut program Aisyiyah dengan penuh semangat 

dilihat dari tingkat keberhasilaan asiyiyah dalam menjalankan Program 

pemberdayaan perempuan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat atau 

kendala yaitu  tantangan nilai-nilai budaya, jadwal program yang biasa tertunda 

 
101Zulaifah W Chairuddin (59 Tahun) Wakil Ketua Aisyiyah Kota Makassar, Wawancara 

Perguruan Aisyiyah 16 Mei 2023.   
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akibat kesibukan dari setiap pengurus, kurangnya kesadaran dalam beragama 

serta minimnya tingkat literasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat dua strategi yang digunakan oleh ‘Aisyiyah Kota Makassar 

dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan ialah, dakwah bil 

lisan dan dakwah bil hal, yakni 1) Dakwah bil lisan adalah dakwah 

yang disampaikan melalui lisan seperti ceramah. Gerakan dakwah bil 

lisan di Pimpinan Aisyiyah Kota Makassar yang dilaksanakan tidak 

hanya mengenai satu hal saja melainkan ada beberapa hal seperti 

ibadah, tafsir Quran, mengenai perempuan Islamiyah, 2) Strategi 

dakwah bil hal yang dilaksanakan ‘Aisyiyah kota Makassar membuat 

pelatihan Fardhu Kifayah, pelatihan skill serta tersedianya kedai 

Aisyiyah yang bisa digunakan ibu-ibu untuk membuat usaha. 

Berbagai kegiatan yang di inisiasikan oleh ‘Aisyiyah tersebut 

merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, mendorong partisipasi 

perempuan dalam publik dan wirausaha. 

2. Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan Aisyiyah Kota 

makassar meliputi beberapa program majelis perkaderan, majelis 

tabligh dan pembinaan keluarga, majelis Pendidikan dasar dan 

menengah majelis Kesehatan, majelis kesejahteraan social, majelis 

ekonomi serta majelis hukum dan Ham. 

3. faktor pendukung Aisyiyah Kota Makassar dalam meningkatkan 

kualitas pemberdayaan perempuan yakni adanya ketersediaan dana 
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yang memadai, adanya kerja sama antara Muhammadiyah maupun 

dengan pemerintah serta antusias Masyarakat yang menyambut program 

Aisyiyah dengan penuh semangat dilihat dari tingkat keberhasilaan 

asiyiyah dalam menjalankan Program pemberdayaan perempuan. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat atau kendala yaitu  

tantangan nilai-nilai budaya, jadwal program yang biasa tertunda akibat 

kesibukan dari setiap pengurus, kurangnya kesadaran dalam beragama 

serta minimnya tingkat literasi. 

 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

maka kemudian peneliti akan memberikan saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak yang terkait Peningkatan Kualitas Penberdayaan 

Perempuan Kota Makassar. Adapun saran yang peneliti sampaikan untuk 

pimpinan daerah Aisyiyah kota Makassar untuk lebih bisa menggerakan program 

pemberdayaan perempuan dan lebih bisa meluangkan waktunya agar program 

yang telah dibuat bisa terlaksanakan dengan maksimal.  
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