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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

A. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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



 

x 
 

B. 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 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang  lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

يَ    Fathah dan ya Ai A dan I 

و َ    Kasrah dan wau Au  A dan U 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasi nya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي\اَ    Fathah dan alif atau ya Ā A dan garis di atas 

َ  ي  Kasrah dan ya Ī  I dan garis di bawah 

َ  و   Dammah dan wau Ū U dan garis di atas 

 

D. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan, ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun maka 

transliterasinya adalah [h]. 
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dlilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ber-

tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ,( maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (Ī). 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

G. 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. 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi 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 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān. Namun, bila kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  
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I. Lafz Al-Jalalah 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

aljalalah, di transliterasi dengan huruf. 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasi nya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf  

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

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

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

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

huruf awal nama diri  tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya. 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). 

Adapun beberapa singkatan yang digunakan adalah:  

SWT = Subhanahu wa ta ‘ala 

SAW = Sallallahu ‘alaihi wa sallam  

QS = Quran Surah 

A.S = ‘alaihi al-salam 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

ABSTRAK 

Nama : Susan Alwia 

NIM : 50700117011 

Judul : Strategi Komunikasi Dakwah Nahdhatul Ulama (NU) Dalam 

Menyebarkan Ideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah 

di Kabupaten Sidrap. 

 

Fokus pada penelitian ini adalah strategi komunikasi dakwah PCNU 

Kabupaten Sidrap dalam menyebarkan ideologi ahlusunnaah wal jama’ah an-

nahdhiyah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini 

berorientasi untuk mengetahui bentuk strategi komunikasi dakwah yang dilakukan 

PCNU Sidrap serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam menyebarkan 

paham ajarannya kepada masyarakat Sidrap. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk strategi komunikasi dakwah 

PCNU Kabupaten Sidrap dalam menyebarkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah 

an-nahdhiyah melalui program kerja yang dilakukan oleh para pengurus, baik 

dalam tingkatan cabang, lembaga/lajnah dan badan otonom. Pendekatan strategi 

komunikasi yang dipakai melihat dari empat komponen komunikasi, yakni 

komunikator, pesan, khalayak, dan penggunaan media. Selain itu, juga memakai 

metode/teknik strategi komunikasi, yakni teknik dari sisi pelaksanaannya 

menerapkan teknik redudancy (repetition). Sedangkan teknik dari sisi penyataan 

pesan menerapkan metode informatif, edukatif, dan persuasif. Sedangkan, 

pendekatan strategi dakwah yang diterapkan yakni strategi sentimental, rasional, 

indrawi. Adapun faktor pendukung strategi komunkasi PCNU Kabupaten Sidrap 

meliputi segi komunikator (da’i), komunikan (mad’u), dan pesan. Adapun faktor 

penghambat strategi komunikasi dakwah PCNU Kabupaten Sidrap terbagi atas 

faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal berasal dari SDM PCNU 

Kabupaten Sidrap yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak optimal dalam 

program organisasi. Sedangkan, faktor eksternal adalah adanya kelompok yang 

kontra dengan Aswaja An-Nahdhiyah dan masih ada banom dalam lingkup NU 

Sidrap yang pasif dalam melakukan gerakan dakwah.    

Implikasi dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan PCNU 

Kabupaten Sidrap dalam menyebarkan ideologi Aswaja An Nahdhiyah terbilang 

cukup efektif, tapi masih ada yang perlu diperhatikan secara lebih dalam, yakni 

dari segi penyusunan pesan dan identifikasi khalayak. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Aktivitas dakwah merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh 

umat Islam. Banyak sekali dalil dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 

kewajiban dalam berdakwah. Adapun hukum berdakwah adalah fardhu kifayah 

yang artinya kewajiban yang dianggap selesai ketika ada sebagian muslim yang 

melaksanakannya.  

 Dalam Islam dakwah memiliki peran yang sangat penting. Melalui dakwah 

yang dimulai pada masa Rasulullah hingga kini, membuat agama Islam sudah 

semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, dakwah menjadi suatu 

kewajiban bagi umat Islam. Seorang muslim yang telah berakal baligh dan telah 

mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam diwajibkan atasnya untuk berdakwah, 

hal ini ditandai dengan banyaknya dalil dalam Al-Qur’an maupun Hadis yang 

menyerukan tentang kewajiban dalam berdakwah. 

 Sebagaimana definisi yang telah diketahui, dakwah merupakan suatu 

kegiatan yang membawa pesan berupa ajaran-ajaran Islam. Adapun pesan-pesan 

yang disampaikan dalam dakwah selalu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Secara 

garis besar, pesan dakwah terbagi dua yakni pesan utama (Al-Qur’an dan Hadis) 

dan pesan tambahan atau penunjang (selain Al-Qur’an dan Hadis). Dalam Al-

Qur’an surah Al-Faatihah ayat 1-7 yang menurut para ulama dikatakan sebagai 

ringkasan isi Al-Qur’an menjelaskan mengenai tiga pesan sentral dakwah. 

Adapun tiga pesan itu yakni akidah, ibadah, dan muamalah.1 

 Dalam sebuah jurnal yang berjudul “Bentuk-Bentuk Pesan Dakwah Dalam  

Kajian Al-Qur’an”yang dimuat dalam Jurnal Komunikasi Islam memberikan 

tambahan mengenai pesan dakwah. Dalam jurnal tersebut penulis mengutip 

                                                             

 1Moh.Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2017) h. 272-273 
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pendapat ahli, salah satunya Muhaemin. Menurut Muhemin, secara umum isi 

pokok dalam Al-Qur’an memuat antara lain : 

1. Akidah: aspek dalam ajaran Islam yang membahas tentang keyakinan, 

meliputi rukun iman dan segala sesuatu yang harus diyakini menurut Al-

Qur’ dan Sunnah.  

2. Ibadah: aspek yang berhubungan dengan segala bentuk ritual keagamaan 

yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. 

3. Muamalah: aspek ajaran Islam yang mengajarkan berbagai aturan dalam 

tata kehidupan sosial dalam berbagai aspek.  

4. Akhlak: aspek ajaran Islam yang berhubungan dengan perilaku manusia 

sebagai hamba Allah, sebagai masyarakat, dan sebagai bagian dari alam.  

5. Sejarah: menjelaskan tentang peristiwa dari orang-orang terdahulu yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an agar umat manusia yang ada pada masa kini 

dapat mengambil hikmah dan pelajaran. 

6. Prinsip-prinsip pengetahuan dan teknologi: merupakan petunjuk singkat 

yang digambarkan oleh Allah untuk memberikan motivasi kepada manusia 

agar mempelajari isi alam beserta perubahanya. 

7. Anjuran, janji, dan ancaman2.  

 Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa aliran pemikiran teologi yang 

pernah dianut, seperti aliran Khawarij, Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah, Syi’ah, 

Mu’tazilah, dan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, yang terakhir ini lah yang kemudian 

banyak dianut oleh masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan oleh Hadhratus Syeikh K.H. Hasyim Asy’ari dalam Risalah 

Ahlussunnah wal jama’ah. 

Pasal menjelaskan berpegang teguhnya penduduk Jawa terhadap mazhab 
Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah dan menerangkan awal mula kemunculan 
berbagai bid’ah serta tersebarnya di tanah Jawa, dan menerangkan berbagai 
macamnya ahli bid’ah masa kini. Sungguh orang-orang Islam di berbagai 
penjuru tanah Jawa di masa-masa yang lalu, semua telah sepakat didalam 
pemikiran dan mazhab, semuanya menyatu didalam pengambilan dan 

                                                             

 2Jafar, Iftitah., & Amrullah, Mudzhira Nur. (2018). Bentuk-Bentuk Pesan Dakwah dalam 

Kajian Al-Qur’an. Jurnal Komunikasi Islam, 1(1), 41. https://doi.org/10.15642/jki.2018.1.1.41-66 

https://doi.org/10.15642/jki.2018.1.1.41-66
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penyerapan, mereka seluruhnya didalam hal fiqih mengikuti mazhab yang 
indah yakni mazhab al-Imam Muhammad bin Idris dan didalam ushuluddin 
(dasar-dasar agama) mengikuti mazhab al-Imam Abu al-Hasan al- ‘Asy’ari, 
sedangkan didalam segi tasawwuf mengikuti mazhab al-Imam al-Ghazali 
dan al-Imam Abu al-Hasan as-Syadzil radhiyallahu ‘anhum ajma’in.3 

 Agama Islam masuk di Indonesia disebabkan oleh ajaran dan pengaruh 

yang dibawa oleh orang-orang Arab yang datang untuk berdagang. Seiring 

perkembangan zaman, ulama-ulama dari Indonesia pun bermunculan, seperti para 

Wali Songo yang berdakwah di Jawa, dan ulama-ulama lain yang tersebar di 

seluruh penjuru nusantara. Para sejarawan sepakat bahwa ketika menyebarkan 

agama Islam di Nusantara, para ulama mendakwahkannya dengan cara yang 

santun, lembut, dan jauh dari kata kekerasan.  

 Dalam perkembangannya, pendekatan yang dipakai oleh para ulama dalam 

berdakwah menjadi beragam, yang dari awalnya dilakukan secara individu atau 

kelompok-kelompok kecil menjadi sebuah gerakan dakwah yang membentuk 

organisasi-organisasi keislaman. Indonesia yang merupakan salah satu negara 

dengan penganut agama Islam terbesar di dunia tentunya memiliki banyak sekali 

organisasi-organisasi keislaman, sebut saja Nahdhatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah, merupakan organisasi yang telah berdiri sejak jaman pra-

kemerdekaan dan masih tetap eksis sampai sekarang. Tentunya selain NU dan 

Muhammadiyah masih banyak lagi organisasi/kelompok Islam yang bermunculan 

antara lain seperti Ahmadiyah, Wahdah Islamiyah, Front Pembela Islam (FPI) -

walaupun pada akhirnya dibubarkan- dan masih banyak lagi. Organisasi ini pun 

memberikan kontribusi penting bagi gerakan dakwah Islam di Indonesia.  

 Meskipun memiliki tujuan yang sama, yakni mendakwahkan agama Islam 

kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi-organisasi ini terkadang memiliki 

pandangan yang berbeda terkait persoalan hukum-hukum Islam. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan manhaj pemikiran pada masing-masing organisasi. 

Oleh karena itu, berbagai strategi dakwah pun mulai ditempuh oleh masing-

                                                             

 3 Tim PW LBM NU Jawa Timur, Islam Nusantara : Manhaj Dakwah Islam di Nusantara 

(Jawa Timur: PW LTN NU Jawa Timur, PW LBM NU Jawa Timur, Universitas Negeri Malang), 

h. 6. 
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masing organisasi tersebut guna memperluas pengaruh dakwahnya pada 

masyarakat, misal, melakukan kaderisasi, mendirikan lembaga pendidikan, 

ekonomi, politik, budaya, bahkan saat ini memperkuat konten pada media massa.  

Salah satunya ialah Nahdhatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi 

Islam yang tertua di Indonesia, NU mulai melebarkan gerakan dakwahnya dalam 

setiap lini. NU adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang memiliki 

pandangan yang berlandaskan pada pemahaman ahlusunnah wal jama’ah. Corak 

yang paling menonjol dalam gerakan NU ialah memperjuangkan kepentingan 

kaum Islam tradisionalis dan melawan pemikiran radikal Islam yang belakangan 

ini mulai menjadi perbincangan. Perbedaan ajaran keagamaan NU dengan yang 

lain adalah tidak membunuh tradisi kebudayaan masyarakat, bahkan tetap 

memeliharanya dengan mengasimilasikan ajaran Islam dan budaya setempat.  

Selain itu, yang melatar belakangi pengambilan judul ini adalah terdapat 

kelompok yang kontra dengan pemahaman yang dianut oleh NU berikut dengan 

amalan-amalan yang dilakukan. Mereka juga mengaku berpaham ahlussunaah 

wal jama’ah. Oleh sebab itu, NU menambahkan kata “An-Nahdhiyah” guna 

membedakan paham Aswaja yang dianut oleh NU dengan eksternal NU. Pada saat 

yang sama, terdapat pula sebagian kelompok yang membid’ahkan dan 

mensyirikkan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya 

juga merupakan amalan NU. Kebanyakan dari mereka banyak melakukan tradisi-

tradisi keagamaan yang dianggap telah ada sejak zaman leluhur mereka. 

Oleh karena itu, adanya pro-kontra terkait paham keagamaan NU dengan 

paham kelompok selain NU, menyebabkan NU harus menyusun strategi dakwah 

agar pesan keagamaan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat.  

 Dalam perkembangannya, NU menghadapi berbagai macam tantangan. 

Hal ini tidak lagi berkutat pada gerakan dalam dunia nyata tapi juga muncul pada 

media. Sebagaimana yang kita ketahui, narasi dan opini yang muncul di media 

sekarang dapat berdampak pada kehidupan nyata. Mengingat penyebaran 



5 
 

 
 

informasi yang semakin masif sehingga cakupan khalayak menjadi lebih luas. 

narasi dan opini yang muncul penting bagi citra organisasi, maka organisasi Islam 

saat ini penting dalam memperhatikan narasi dan opini yang ada pada media, 

termasuk NU.  

 Adapun penelitian ini akan berfokus pada organisasi Pengurus Cabang 

Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidrap. Berdasarkan pengamatan pribadi 

penulis, di Sidrap sendiri sudah muncul berbagai organisasi keislaman, seperti 

NU, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah. Antara organisasi tersebut terkadang 

terjadi perbedaan pendapat, bahkan saling menyalahkan. Hal ini menimbulkan 

“persaingan” dalam merebut pengaruh agar ajaran dari masing-masing organisasi 

dapat eksis dan diterima masyarakat.  

 Beranjak dari permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian secara ilmiah dengan judul “Strategi Komunikasi Dakwah Nahdhatul 

Ulama (NU) Kabupaten Sidrap Dalam Menyebarkan Ideologi Ahlussunnah wal 

jama’ah Di Kabupaten Sidrap”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian pada penelitian ini adalah strategi komunikasi dakwah 

PCNU Kabupaten Sidrap dalam menyebarkan ideologi ahlusunnaah wal jama’ah 

an-nahdhiyah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini 

berorientasi untuk mengetahui bentuk strategi komunikasi dakwah yang dilakukan 

PCNU Sidrap dalam menyebarkan paham ajarannya kepada masyarakat Sidrap. 

2. Deskripsi Fokus 

 Strategi komunikasi dakwah NU Kabupaten Sidrap dilakukan secara 

formal dan pendekatan persuasif ke masyarakat. Cara formal digunakan agar 

pesan dakwah dapat disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. 

Sedangkan pendekatan persuasif dilakukan agar pesan dapat diterima dengan baik 

dan mudah dipahami. Hal ini juga dilakukan secara pribadi agar terjalin 
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pendekatan emosional. Corak dakwah yang dilakukan yakni melestarikan ajaran-

ajaran Islam tradisional serta mencegah paham-paham radikal Islam dalam 

masyarakat.  

 Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan 

melalui berbagai kombinasi dari unsur-unsur komunikasi, sehingga sebuah pesan 

dapat disampaikan secara mudah agar diterima dan dipahami penerima pesan 

demi terwujudnya tujuan komunikasi.  

 Komunikasi dakwah adalah bentuk komunikasi yang khusus yakni 

komunikator menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits dengan tujuan agar penerima pesan dapan mengamalkannya 

dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari.  

 Pada penelitian ini menekankan pada strategi komunikasi dakwah NU 

Kabupaten Sidrap dalam menyampaikan ajarannya, yakni ahlusunnah wal 

jama’ah an-nahdhiyah. Secara organisasi, NU Kabupaten Sidrap baru kembali 

aktif ketika regenerasi kepemimpinan. Sementara di Kabupaten Sidrap sendiri 

sudah ada beberapa organisasi keislaman yang telah aktif yang sudah akrab 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi agar NU dapat eksis baik 

dari segi organisasi maupun segi pesan dakwah yang disampaikan.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang  yang telah dipaparkan, maka dirumuskan 

sebuah pokok masalah, yakni: bagaimana strategi komunikasi dakwah nahdhatul 

ulama kabupaten sidenreng rappang dalam menyebarkan paham ahlussunnah wal 

jama’ahan-nahdhiyah?. 

 Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka menghasilkan beberapa sub 

masalah, yakni: 

1. Bagaimana bentuk strategi komunikasi dakwah NU Kab. Sidrap dalam 

menyebarkan paham ahlussunnah wal jama’ahan-nahdhiyah?. 
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2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung strategi komunikasi 

dakwah NU Kabupaten Sidrap?. 

D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan penelusuran dan pengkajian penelitian sebelumnya, tinjauan 

pustaka penelitian strategi komunikasi dakwah Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten 

Sidrap dalam menyebarkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah di Kabupaten 

Sidrap, memiliki kaitan dengan penelitian sebelumnya, beberapa penelitian 

tersebut antara lain: 

1. Skripsi yang dibuat pada tahun 2016 oleh Salsabila Khairun Nisa dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Strategi Komunikasi Dakwah Ustadz Restu Sugiharto Melalui Pesantren 

Ustadz Cinta”. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada strategi 

komunikasi dakwah Ustadz Restu Sugiarto yang menerapkan strategi 

komunikasi dakwah yang menarik sehingga pesantren cinta yang 

dikelolanya mendapat respon positif dari masyarakat. 

  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan yakni penggabungan 

antara teori perencanaan komunikasi dengan teori strategi komunikasi 

menurut R. Wayne Pace, Brent D Peterson dan M. Dallas Burnett. Hasil 

dari penggabungan teori tersebut menghasilkan lima strategi komunikasi 

dakwah yakni memastikan pemahaman, memberikan pembinaan terhadap 

penerimaan, memberikan motivasi, membuat rencana komunikasi, dan 

mengukur pencapaian. 

  Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam 

memastikan pemahaman komunikan terhadap pesan dakwah yang diterima 

dilakukan dengan memilih metode pemahaman dan melakukan uji 

pemahaman4. 

                                                             

 4Salsabila Khairun Nisa. ”Strategi Komunikasi Dakwah Ustadz Restu Sugiharto Melalui 

Pesantren Cinta”. Skripsi(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya: 2016) 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Rasdiana pada tahun 2014 dari Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Strategi Komunikasi Dakwah di 

Radio Suara As’adiyah FM Sengkang (Telaah Format Siaran Program 

Religi Mimbar Agama Islam). Pada penelitian ini Rasdiana menjabarkan 

bagaimana strategi komunikasi dakwah yang digunakan pihak Radio Suara 

As’adiyah FM melalui program religi Mimbar Agama Islam guna 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai ajaran 

Islam yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadis. 

  Strategi komunikasi dakwah yang diterapkan dalam program religi 

Mimbar Agama Islam di Radio Suara As’adiyah FM adalah dengan 

menggunakan metode canalizing dan bentuk isinya menggunakan bentuk 

pendekatan persuasif dan pendekatan informatif 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

pendekatan komunikasi dan merupakan penelitian lapangan yang 

menggunakan analisis deskriptif dalam analisis datanya. Adapun 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni bagaimana 

deskripsi format siaran program Mimbar Agama Islam dan bagaimana 

strategi komunikasi dakwah dalam format siaran ini. 

  Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis di 

Radio Suara As’adiyah FM Sengkang ini deskripsi format siaran program 

religi Mimbar Agama Islam tidak terlepas latar belakang dan proses 

penyusunan format siaran Mimbar Agama Islam kemudian disajikan dalam 

format rundown reguler yakni pembuka acara yang dilakukan oleh penyiar, 

kemudian materi dakwah yang dibawakan oleh narasumber yang mengisi 

dengan metode ceramah tematik dan sistem kitab kuning. Kemudian pada 

sesi closing acara kembali disampaikan oleh penyiar5. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Iklan Beri pada tahun 2016 dari Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Strategi Komunikasi 

                                                             

 5Rasdiana. “Strategi komunikasi Dakwah di Radio Suara As’adiyah FM Sengkang 

(Telaah Format Program Siaran Religi Mimbar Agama Islam)”. Skripsi(Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2014). 
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Dakwah PWNU Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada PWNU Provinsi 

Sumatera Selatan). Penelitian yang dilakukan oleh Iklan Beri ini bertujuan 

untuk menjelaskan strategi komunikasi dakwah Pengurus Wilayah 

Nahdhatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumatera Selatan. Iklan Beri memilih 

organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama karena NU adalah salah satu 

organisasi keagamaan yang bergerak dibidang dakwah dan sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang 

bergerak di bidang keagamaan, NU memiliki visi dan misi yang harus 

dicapai. PWNU Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dakwah 

dibutuhkan komunikasi yang efektif kepada umat, maka dari itu skripsi 

yang dibuat oleh Iklan Beri ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi dakwah PWNU Provinsi Sumatera Selatan dalam 

melaksanakan misi dakwah.  

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif 

kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif 

  Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Iklan Beri ini yang 

berdasarkan pada indikator-indikator penilaian yang ada, maka hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dakwah yang 

diterapkan oleh PWNU Provinsi Sumatera Selatan yakni dengan 

memperkuat komunikasi secara struktural dan kultural6. 

  Dari ketiga penelitian tersebut diatas, terdapat persamaan dan 

perbedaan yang ditemukan. Persamaannya adalah terkait metode penelitian 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan subjek penelitian yang 

membahas strategi komunikasi dakwah. Sedangkan perbedaannya ada 

objek penelitian dan tempat penelitian yang dilakukan 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin dicapai :  

                                                             

 6Iklan Beri. ”Strategi Komunikasi Dakwah PWNU Provinsi Sumatera Selatan (Studi pada 

PWNU Provinsi Sumatera Selatan)”. Skripsi(Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: 

2016). 
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1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi dakwah NU Kabupaten 

Sidrap dalam menyebarkan paham ideologi ahlussunnah wal jama’ah 

an-nahdhiyah. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi 

komunikasi dakwah NU Kabupaten Sidrap. 

 Sedangkan kegunaannya adalah : 

1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharap bisa memberi manfaat 

dan memberikan pemahaman terkait strategi komunikasi dakwah NU 

Kabupaten Sidrap.  

2. Secara praktek, mampu memberikan gambaran mengenai strategi 

komunikasi dakwah yang efektif dan efisien 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Strategi Komunikasi 

1. Pengertian Strategi 

  Strategi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti asli yakni “seni 

sang jenderal” atau “kapal sang jenderal”, kemudian pengertian tersebut diperluas 

mencakup seni para laksamana dan Komandan Angkatan Udara1. Berdasarkan 

istilah tersebut terkandung makna yang menjelaskan situasi kompetitif dalam 

pengaturan dan permainan. Bahkan kini lebih dikenal dengan istilah “strategi 

bermain” yang ditujukan kepada sebuah pengaturan langkah-langkah yang 

ditempuh untuk menghadapi dan mengalahkan lawan.  

 Marthin – Anderson mengatakan, yang dikutip oleh Hafied Cangara, 

bahwa strategi adalah seni dimana melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran 

untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan 

memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Strategi menghasilkan 

gagasan dan konsep yang dikembangkan oleh para praktisi. Karena itu, para pakar 

strategi tidak saja lahir dari kalangan yang memiliki latar belakang, tapi juga dari 

profesi lain, misalnya pakar strategi Henry Kissinger berlatar belakang sejarah, 

Thomas Schelling berlatar belakang ekonomi, dan Albert Wohlstetter berlatar 

belakang matematika2. 

 Pemakaian istilah strategi muncul saat terjadi Perang Dunia II. Dimana 

dalam Webster’s New Twentieth Century Dictionary membedakan penggunaan 

kata strategi dengan taktik. Menurut Webster, taktik menunjukkan hanya pada 

kegiatan mekanik saat menggerakkan benda, sedangkan strategi adalah 

pengaturan untuk melaksanakan taktik itu. Sederhananya, strategi merupakan 

                                                             

 1 Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) h. 80. 

 2 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Depok: Raja Grafindo Persada, 

2017), h. 64. 
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konsep yang merupakan pertimbangan-petimbangan yang matang dan mantap 

untuk menunjang pelaksanaan taktik menjadi mudah dan lancar. 

 Pada hakikatnya, strategi merupakan penggabungan antara dua kata yakni 

perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan taktik 

dalam operasionalnya3. Sedangkan kata strategi jika merujuk pada manajemen 

sebuah organisasi adalah kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara 

sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah kepada 

tujuan strategi organisasi4. Oleh karena itu, merancang strategi yang baik sangat 

diperlukan dalam mengelola manajemen sebuah organisasi atau lembaga, 

terutama menjalankan strategi komunikasi yang diperlukan dalam melakukan 

dakwah, seperti yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama. 

 Strategi adalah jembatan yang menghubungkan antara kebijakan dan 

sasaran tujuan yang ingin dicapai. Secara singkat, strategi merupakan konsep yang 

mengacu pada suatu jaringan yang kompleks dari pemikiran, ide-ide, pemikiran 

yang mendalam, pengalaman, sasaran, keahlian, memori, persepsi, dan harapan 

yang membimbing dalam menyusun kerangka pemikiran umum agar dapat 

membuat keputusan terkait tindakan-tindakan yang spesifik untuk mencapai 

tujuan tertentu5. 

a. Perspektif Strategi 

 Perspektif strategi melihat suatu peristiwa komunikasi dalam term pesan 

yang dihasilkan, atau pesan yang direduksi untuk melayani atau melengkapi 

tujuan. Oleh karena itu, pesan-pesan yang diproduksi ini mengandung tujuan dan 

maksud tertentu. Konsep utama untuk perspektif ini ialah: 

1) Tujuan dan maksud, membuat hasil akhir menjadi menarik, yakni 

mengarahkan hasil komunikasi itu secara langsung.  

                                                             

 3 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2003), h. 301. 

 4 H. Hadari Nawawi, Manajemen Stratejik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2005) h. 147. 

 5 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011) h. 239. 
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2) Taktik, merupakan konsep berkomunikasi yang spesifik untuk 

mengimplementasikan suatu strategi.  

3) Strategi, buatkan kesimpulan atau generalisasi terhadap perencanaan untuk 

mencapai tujuan6. 

b. Fungsi Strategi 

  Strategi memiliki fungsi yakni sebagai upaya menanamkan pemahaman 

dan pengertian melalui proses publikasi dan memiliki bentuk lebih banyak 

menekankan pada aspek persuasif agar publik tidak berkesempatan untuk 

menoleh kepihak lain atau punya pilihan lain.  

c. Tujuan Strategi 

 Merumuskan strategi dalam mengembangkan organisasi adalah suatu 

langkah yang signifikan. Strategi bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk 

kegagalan yang terjadi dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan 

tersebut.7 

2. Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi secara bahasa berasal dari bahasa latin yakni communis yang 

berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

berasal dari kata communico yang artinya membagi8.  

 Sedangkan, menurut istilah komunikasi adalah suatu kegiatan dalam 

menyampaikan, menyebarkan, membagikan informasi oleh pemberi pesan yang 

disebut komunikator (individu, kelompok, dan organisasi) kepada penerima pesan 

yang disebut komunikan (individu, kelompok, dan organisasi) untuk menciptakan 

sebuah pemahaman yang sama mengenai persepsi suatu informasi tersebut.  

 Dalam mendefinisikan komunikasi, para pakar banyak sekali mencetuskan 

berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

                                                             

 6 Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna,h. 257.  

 7 Harianti, “Strategi Komunikasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dalam 

Pembinaan Anggota Pada Komisariat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar”. 

Ilmu Komunikasi, Fak. Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. skripsi, 2017. h. 17. 

 8 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, h. 35.  
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disiplin ilmu yang turut memberi masukan terhadap perkembangan ilmu 

komunikasi, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, ilmu 

manajemen, ilmu pemasaran, linguistik, matematika, ilmu elektronika, dan 

sebagainya. Jadi, pengertian komunikasi tidak sesederhana yang kita lihat, sebab 

para pakar mendefinisikannya berdasarkan pemahaman dan perspektif masing-

masing. ada yang panjang dan ada yang pendek, ada yang sederhana dan ada yang 

kompleks. Pemberian penekanan dalam setiap definisi yang dicetuskan pun 

berbeda. Misalnya, para pakar filsafat memberi pengertian yang menekankan 

aspek arti (meaning) dan signifikasi pesan. Berbeda dengan para pakar psikologi 

yang melihat hubungan sebab-akibat dari komunikasi dalam hubungannya dengan 

individu. Sedangkan, bidang sosiologi dan antropologi memberi definisi 

berdasarkan penggunaan komunikasi dalam masyarakat dan budaya.9 

 Dalam Mulyana10, Fank Dance (1976) menemukan tiga dimensi 

konseptual penting yang mendasari definisi-definisi komunikasi. Dimensi pertama 

yakni tingkat observasi (level of observation), atau derajat keabstrakannya. Misal, 

definisi yang menjelaskan bahwa “komunikasi sebagai proses yang 

menghubungkan satu sama lain bagian-bagian terpisah dunia kehidupan” 

merupakan definisi terlalu umum, sedangkan definisi “komunikasi sebagai alat 

untuk mengirim pesan militer, perintah, dan sebagainya lewat telepon, telegraf, 

radio, kurir, dan sebagainya” adalah definisi yang sempit. 

 Dimensi kedua adalah kesengajaan (intentionality), sebagian dalam 

definisi ini mencakup unsur kesengajaan dalam pengiriman dan penerimaan 

pesan. Sedangkan sebagian definisi yang lain tidak menuntut adanya unsur ini. 

Contohnya, definisi yang dikemukakan oleh Gerald R. Miller yakni “komunikasi 

sebagai situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu 

pesan kepada seorang penerima dengan disadari dengan mempengaruhi perilaku 

penerima,” sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Alex Gode berlawanan 

dengan definisi yang telah dijelaskan oleh Miller, bahwa “komunikasi adalah 

                                                             

 9 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016) h. 

19. 

 10 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2008) h. 60.  
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suatu proses yang membuat sama bagi dua orang atau lebih apa yang tadinya 

merupakan monopoli atau sejumlah orang.” 

 Dimensi ketiga yaitu penilaian normatif. Sebagian definisi, walau tidak 

secara implisit, menyatakan keberhasilan atau kecermatan, sedangkan sebagian 

definisi lagi tidak menyatakan itu. Misal, definisi oleh John B. Hoben yang 

mengatakan “komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan.” Dalam 

definisi ini mengasumsikan bahwa pikiran atau gagasan secara berhasil 

dipertukarkan, sebagian definisi lainnya tidak otomatis mensyaratkan keberhasilan 

ini. Seperti yang dikemukakan oleh Bernard Berelson dan Gary Steiner yaitu 

“komunikasi adalah transmisi informasi.” Jadi definisi ini tidak menuntut bahwa 

informasi harus diterima dan dimengerti.  

a. Unsur-Unsur Komunikasi 

 Dalam Nurudin (2017) mengemukakan bahwa terdapat enam unsur 

komunikasi, antara lain :11 

1) Komunikator 

 Komunikator merupakan istilah bagi orang yang mengirim pesan 

(pengirim pesan), pemberi dan pembuat informasi. Jika dilihat dari segi jumlah, 

komunikator terdiri dari satu orang, banyak orang/dua orang lebih, dan massa.  

 Komunikator satu orang merupakan seorang individu yang menyampaikan 

pesan/informasi kepada individu lain atau kelompok. Sementara, jika menunjuk 

lebih pada satu orang, komunikator bisa berupa organisasi/lembaga, partai politik, 

dan media massa.  

 Komunikator banyak orang bisa dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Kelompok kecil, yakni kelompok yang homogen dengan beberapa orang yang 

memiliki ikatan emosional yang kuat dan saling mengenal satu sama lain .  

                                                             

 11 Nurudin, Ilmu Komunikasi (Jakarta: RajaGrafindo, 2017) h. 44-57.  
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b) Kelompok besar/publik, adalah kelompok yang heterogen, orang-orang 

didalamnya cenderung tidak saling mengenal secara pribadi dan ikatan 

emosionalnya kurang kuat.  

c) Organisasi/lembaga, yaitu komunikator dengan kelompok yang banyak orang, 

punya tujuan yang sama, dan juga ada pembagian kerja yang jelas. 

Komunikator ini masih dibagi berdasarkan motifnya, yakni motif ideal 

(yayasan, LSM, dan nonprofit) dan motif komersial (perusahaan, perseroan 

terbatas, dll). Komunikator bisa juga berupa lembaga, contohnya lembaga 

media massa.  

2) Pesan 

 Pesan adalah segala sesuatu baik verbal maupun nonverbal yang 

disampaikan oleh komunikator kepada penerima pesan. Pesan bisa juga disebut 

message, content, dan informasi. 

 Pesan dalam proses komunikasi bersifat abstrak, maksudnya ialah bisa jadi 

bentuknya tidak terjangkau oleh panca indra. Karena abstrak, maka manusia 

membuat pesan menjadi konkret agar mampu diterima melalui lambang 

komunikasi. lambang ini terbagi dua bentuk yakni verbal dan non verbal. 

Lambang komunikasi verbal meliputi bahasa lisan dan tulisan, sedangkan 

lambang komunikasi non verbal selain dari bentuk lisan dan tulisan seperti gerak-

gerik tubuh, isyarat tangan, ekspresi wajah, sentuhan, dll.  

 Makna sebuah pesan bisa digolongkan menjadi dua yaitu pesan bersifat 

konotatif (makna kiasan atau tidak sebenarnya dan denotatif (makna sebenarnya).  

3) Media 

 Media adalah alat bantu yang digunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Media bisa berupa alat indera 

manusia, telepon, surat, media massa, internet, rumah ibadah, pesta rakyat, dan 

alat bantu lainnya yang bisa digunakan dalam menyebarkan pesan.  
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4) Komunikan  

 Komunikan biasa juga disebut dengan khalayak, sasaran, audience, dan 

receiver (penerima). Komunikan memiliki ciri yang hampir mirip dengan 

komunikator. Dalam proses komunikasi, komunikan adalah orang yang menjadi 

sasaran pesan. Komunikan juga identik dengan massa dalam saluran komunikasi 

massa yang biasa disebut dengan penonton, pemirsa, pembaca, dan pendengar.  

 Dalam proses komunikasi ada prinsip “Kenali khalayakmu, agar 

komunikasi berhasil”, maksudnya adalah untuk mencapai prose komunikasi yang 

baik, seorang komunikator harus memahami komunikannya. Misalnya, jika ada 

dua orang/kelompok yang berbeda pendidikannya maka pihak yang memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi harus menyesuaikan kemampuan pihak yang 

memiliki pendidikan yang lebih rendah.  

5) Efek (pengaruh) 

 Efek merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah komunikator 

menyampaikan pesan kepada komunikannya. Efek juga bisa dilihat ketika ada 

perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan komunikan sebelum 

dan setelah menerima pesan. Dalam diri komunikan terdapat tiga macam 

pengaruh, yakni kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), konatif (perilaku). 

6) Umpan balik 

 Umpan balik adalah proses dalam memastikan bahwa komunikan 

memahami pesan dalam pengertian sama yang disampaikan oleh komunikator. 

Umpan balik bisa berasal dari penerima atau pesan. Umpan balik tidak akan 

terjadi jika tidak ada komunikan, sedangkan komunikan tidak akan ada jika tidak 

ada komunikator. Keduanya pun dihubungkan oleh adanya pesan yang dikirim 

dan diterima.  
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7) Lingkungan  

 Proses komunikasi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jenis lingkungan 

dapat dibagi menjadi lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dimensi waktu.  

a) Lingkungan fisik yakni proses komunikasi menjadi lancar tanpa ada hambatan 

atau rintangan fisik yang ada, misalnya tempat tinggal, kondisi ruangan, dll. 

b) Lingkungan sosial budaya menunjuk kepada bahasa, kepercayaan, adat istiadat, 

status sosial yang menjadi kendala dalam komunikasi.  

c) Lingkungan psikologis adalah pertimbangan masalah kejiwaan yang bisa 

merujuk ke[pada kondisi emosional seseorang dalam berkomunikasi.  

d) Dimensi waktu merupakan pertimbangan waktu yang tepat dalam melakukan 

komunikasi, misalnya pertimbangan musim dan cuaca.12 

3. Strategi Komunikasi 

 Dalam Effendy13, strategi komunikasi merupakan paduan antara 

perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen 

komunikasi (communication management) yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana 

operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan 

yang dipakai bisa saja berubah tergantung situasi dan kondisi.  

 Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang 

yang melibatkan manusia, seperti komunikasi perusahaan, komunikasi budaya, 

komunikasi pendidikan, komunikasi kesehatan, dan berbagai macam bidang 

komunikasi. Selain itu, komunikasi juga terjadi dalam berbagai konteks, seperti 

                                                             

 12 Vanya Karunia Mulia Putri, “7 Unsur Komunikasi beserta Penejelasannya”, 

KOMPAS.com.https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/31/090000269/7-unsur-komunikasi-

besertapenjelasannya?amp=1&page=2&jxconn=1*11marwf*other_jxampid*WGVYUGNZdGNQ

WlgyYzV2U2lXQXBvemIwWl9hWVJBczlQLTRGTThOdUxvVlNXcGVoRmhFTFFSX2tsdWd

qOE52dg. (Diakses 13 September 2022 pukul 20.40 WITA). 

 13 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 32. 

https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/31/090000269/7-unsur-komunikasi-
https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/31/090000269/7-unsur-komunikasi-
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komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa.  

 Berbagai jenis komunikasi yang telah disebutkan terdapat proses 

komunikasi yang tidak berjalan sederhana, namun melalui tahapan-tahapan 

komunikasi yang rumit dan kompleks. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip 

komunikasi yang telah dikemukakan oleh para pakar dalam berbagai bidang. 

Komunikasi yang kompleks disebutkan karena proses komunikasi melibatkan 

banyak komponen didalamnya yang meliputi aspek pesan, aspek perilaku, 

pemilihan saluran komunikasi, karakteristik komunikator, hubungan komunikator 

dengan komunikan/khalayak, karakteristik khalayak, serta situasi komunikasi 

yang terjadi.  

 Jika komponen diatas tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada 

keseluruhan proses komunikasi. Karena bersifat kompleks inilah, maka 

komunikator sebagai penyampai pesan harus merumuskan strategi komunikasi 

atau perencanaan komunikasi agar komunikasi dapat terjadi dapat berjalan secara 

efektif.  

 Dalam menangani masalah komunikasi, ada beberapa persoalan yang 

dihadapi oleh para perencana, terutama yang berkaitan dengan strategi 

penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Dalam Cangara14, Rogers memberi batasan pengertian pada strategi 

Komunikasi sebagai suatu yang dirancang untuk mengubah tingkah laku manusia 

dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Sedangkan dalam 

referensi yang sama, seorang pakar komunikasi, Middleton berpendapat bahwa 

strategi komunikasi adalah kombinasi yang  baik dari semua elemen komunikasi, 

yakni komunikator, pesan, media, komunikan, bahkan sampai kepada efek yang 

ditimbulkan untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.  

                                                             

 14 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi  (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2017) h. 64 
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 Strategi merupakan sesuatu yang sangat rahasia bagi perencana. Hal ini 

karena pemilihan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan 

penanganan secara hati-hati dalam tahap perencanaan komunikasi. Jika pemilihan 

strategi salah maka bisa berakibat fatal terutama kerugian yang dialami dari segi 

waktu, materi dan tenaga.  

 Dalam Wibowo, Greenderg dan Baron mengemukakan bahwa komunikasi 

adalah proses dengan mana orang, kelompok, organisasi sebagai the sender 

mengirimkan beberapa tipe komunikasi informasi sebagai the message kepada 

orang, kelompok atau organisasi lain sebagai receiver15. 

 Konsep strategi komunikasi seringkali disamakan dengan kebijakan 

komunikasi, padahal strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa 

dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi. Konsep strategi kadang 

mengalami duplikasi karena sering dianggap sebagai payung perencanaan jika 

dihubungkan dengan konsep perencanaan strategik yang notabene adalah 

kebijakan komunikasi. Perencanaan strategik dimaksudkan ialah perencanaan 

yang menetapkan program jangka panjang, dimana dalam program tersebut 

mencakup kerangka kerja untuk perencanaan jangka menengah dan jangka 

pendek. Oleh karena itu, konsep strategi komunikasi diletakkan sebagai bagian 

dari perencanaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan 

perencanaan strategik tidak lain adalah kebijaksanaan komunikasi dalam tataran 

makro16. 

 Seperti halnya strategi yang dilakukan dalam bidang apapun, strategi 

komunikasi harus didukung oleh teori karena hal itu merupakan pengetahuan 

berdasarkan pengalaman yang telah diuji kebenarannya. Untuk strategi 

komunikasi sendiri barangkali memadai jika memakai teori yang dikemukakan 

oleh Harold D, Lasswell yang menjadikan komponen-komponen komunikasi 

                                                             

 15 Wibowo, Perilaku Dalam Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 166 

 16 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komuikasi, h. 66 
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maka harus menjawab pertanyaan seperti Who Says What In What Channel To 

Whom With What Effect.17 

 Dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan, strategi komunikasi 

memiliki tujuan sentral. Dalam Effendy18, R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan 

M. Dallas Burnett menyatakan dalam bukunya Techniques for Effective 

Communication, bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan 

utama, yakni: 

a. To secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang 

diterimanya. 

b. To establish acceptance, jika dianggap komunikan telah mengerti pesan yang 

diterimanya, maka penerimaan itu harus dibina. 

c. To motive action, pada akhirnya kegiatan dimotivasikan. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa teori yang dikemukakan Lasswell 

mengenai komponen komunikasi menjadi landasan dalam strategi komunikasi. 

Komponen-komponen tersebut adalah komunikator, media komunikasi, target 

khalayak, dan efek yang diharapkan. Dalam Effendy, terdapat empat komponen 

yang menjadi pusat kajian dalam strategi komunikasi: 

a. Komunikator, merupakan pihak yang menjalankan proses strategi komunikasi. 

Komunikator yang baik, setidaknya memiliki dua hal agar dapat dipercaya oleh 

komunikan atau sasaran khalayak, yakni daya tarik dan kredibilitas.  

b. Pesan komunikasi, yang memiliki tujuan tertentu sehingga dari tujuan tersebut 

menentukan teknik komunikasi yang akan dipilih dan perumusan pesan yang 

baik sesuai dengan kondisi khalayak.  

c. Media komunikasi, pemilihan media dalam strategi komunikasi harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, pesan yang akan disampaikan, 

dan teknik komunikasi yang digunakan.  

                                                             

17 Onong Uchana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, h. 301 
 18 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 32. 
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d. Khalayak sasaran, melakukan identifikasi sasaran sangat penting dalam strategi 

komunikasi. 

Proses perencanaan dalam strategi komunikasi dilakukan dalam empat 

tahapan yaitu: 

a. Analisa situasi. 

b. Mengembangkan tujuan serta strategi komunikasi. 

c. Mengimplementasikan strategi komunikasi. 

d. Mengukur hasil usaha yang telah dilakukan. 

Dalam menyusun strategi komunikasi, menurut Anwar Arifin terdapat 

empat tahapan19, yakni : 

a. Mengenal Khalayak 

 Mengenal khalayak merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh 

komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Khalayak itu aktif tidak pasif 

sehingga antara komunikator dan khalayak bukan hanya terjadi hubungan 

melainkan juga saling mempengaruhi. Artinya khalayak dapat dipengaruhi oleh 

komunikan. Untuk menjalin hubungan antara komunikator dengan komunikasi 

diperlukan adanya persamaan kepentingan. 

b. Menyusun Pesan 

 Setelah melakukan pengenalan terhadap khalayak langkah selanjutnya 

yang ditempuh dalam perumusan strategi ialah menentukan tema dan materi yang 

akan disampaikan. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah menyusun 

pesan yang dapat membangkitkan perhatian. Hal ini sesuai dengan Attention to 

Action Procedure (AA Procedure) yakni membangkitkan perhatian agar khalayak 

melakukan tindakan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan.  

 

                                                             

19 Anwar Arifin, Strategi Komunikasi (Bandung: Armico, 1994) h. 59-87 
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c. Menetapkan Metode 

 Dalam dunia komunikasi metode penyampaian dapat dilihat dari dua 

aspek. Pertama, melihat dari sisi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian 

dari isi pesannya. Kedua, melihat dari sisi bentuk pernyataan atau pesan yang 

dikandung.  Maka dari itu, jika melihat dari sisi pelaksanaannya dapat diwujudkan 

dalam dua bentuk yaitu redundancy (repetition) dan canalizing.  

 Metode redundancy (repetition) adalah cara mempengaruhi khalayak 

dengan mengulang pesan. Pengulangan pesan akan menarik perhatian khalayak. 

Selain itu, khalayak juga dapat mengingat pesan karena disampaikan secara 

berulang. Metode ini juga memungkinkan komunikator untuk memperbaiki 

penyampaian pesan sebelumnya.  

 Metode canalizing adalah metode dimana komunikator terlebih dahulu 

mengenal khalayaknya  dan mulai menyampaikan ide sesuai dengan kepribadian, 

sikap, dan motif khalayak.  

 Sedangkan jika melihat dari sisi pesan metode yang digunakan berupa 

metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif. Metode informatif merupakan 

bentuk pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan 

penerangan. Teknik informatif ini ditujukan pada penggunaan akal pikiran 

khalayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan 

berita dan sebagainya.  

 Metode persuasif adalah mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. 

Teknik persuasive ini menggugah pikiran dan perasaan khalayak. Metode edukatif 

adalah usaha mempengaruhi khalayak dalam bentuk pesan yang mendidik, artinya 

memberikan suatu ide kepada khalayak berupa pendapat, fakta, dan pengalaman 

yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran yang 

bertujuan mengubah tingkah laku manusia kearah yang diinginkan. Metode 

koersif adalah metode yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, 

perintah, dan intimidasi untuk pelaksanaannya yang lebih lancar.   
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d. Seleksi dan Penggunaan Media 

 Pemakaian media sebagai alat penyalur ide merupakan sebuah keharusan 

pada awal abad 21. Media massa dapat menjangkau sejumlah besar khalayak. 

Masyarakat pada masa ini pun sudah tidak bisa hidup tanpa alat komunikasi 

massa yang meliputi surat, televisi, radio. Bahkan, sama sekarang sudah ditambah 

lagi dengan penggunaan new media  berupa platform media sosial. Semua alat 

komunikasi tersebut selain sebagai penyalur ide dan informasi juga mempunyai 

fungsi yang kompleks. Oleh karena itu, memerhatikan faktor situasi sosial-

psikologis harus diperhitungkan karena masing-masing alat itu mempunyai 

kelebihan dan kekurangan masing-masing.  

B. Tinjauan Strategi Dakwah  

1. Pengertian Dakwah 

  Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab da’a-yad’u-da’watan 

artinya seruan, panggilan, undangan, atau do’a. Dalam Al-Qur’an, kata dakwah 

disebut sebanyak 100 kali dalam bentuk mashdar. Secara terminologi, dakwah 

adalah ajakan yang berbentuk lisan, tulisan, maupun perbuatan kepada seluruh 

umat manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, bertujuan agar 

manusia tidak tersesat dan merasakan kebahagiaan dalam hidup baik di dunia 

maupun akhirat.20 

 Beberapa pakar dakwah telah merumuskan beberapa definisi dakwah. 

Seperti Syekh Ali Mahfudz yang memaknai dakwah dengan mengajak manusia 

kepada kebaikan, menyeru kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari 

kebiasaan yang buruk agar mendapatkan keuntungan dunia maupun akhirat21. 

Sedangkan menurut Aly Shalih Al-Mursyid dakwah adalah cara untuk 

menegaskan sebuah kebenaran hakiki dan kebaikan serta hidayah dan 

melenyapkan kebatilan dengan berbagai pendekatan, metode, dan media.22 

                                                             

 20 Hajir Tajiri, Etika dan Estetika Dakwah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015) h. 

15-16.  

 21Ilyas Ismail & Prio Hotman, Filsafat Dakwah (Jakarta : Kencana, 2011)h. 28.  

 22Eep Kusnawan dkk, Dimensi Ilmu Dakwah (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) h. 15.  
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 Definisi dakwah lain dikemukakan oleh Sayyid Quthub. Ia memandang 

dakwah secara holistis, yakni usaha dalam mewujudkan sistem Islam dalam 

kehidupan nyata dari tataran yang paling kecil, seperti keluarga hingga yang 

paling besar seperti negara dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat. Dalam mewujudkan sistem tersebut, Quraish Shihab berpendapat bahwa 

diperlukan keinsafan atau kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan dari 

keadaan yang tidak baik menjadi baik.23 

 Definisi lain juga dikemukakan oleh Ahmad Ghalwasy yang memandang 

dakwah sebagai ilmu. Ia mengatakan bahwa dakwah adalah pengetahuan yang 

dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-macam yang mengacu pada 

upaya penyampaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, 

syariah, dan akhlak.24 

 Dari beberapa definisi dakwah yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa dakwah merupakan sebuah kegiatan dengan menggunakan pendekatan dan 

metode tertentu dalam rangka mengajak umat manusia menuju kepada kebaikan 

dan berpaling dari keburukan dengan memberikan khazanah pengetahuan untuk 

menciptakan tatanan masyarakat berdasarkan hukum Islam agar mencapai 

kebahagiaan dunia maupun akhirat.  

 Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kewajiban ini 

tertera dalam Al-Qur’an surah Ali ‘Imran/3: 104.  

ةٌ يَّدعُْوْنَ اِّلىَ الْخَيْرِّ وَ  نْكُمْ امَُّ ىِٕكَ هُمُ الْمُ وْنَ عَنِّ الْمُ وَينَْهَ  وْفِّ يأَمُْرُوْنَ بِّالْمَعْرُ وَلْتكَنُْ م ِّ
 فْلِّحُوْنَ نْكَرِّ ۗ وَاوُل ٰۤ

Terjemahnya :  

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.25 
 

  Dalam ayat ini mengandung makna bahwa seluruh orang mukmin yang 

mukallaf, hendaknya menyiapkan satu kelompok yang bertugas dalam 

melaksanakan perintah dakwah. Hal demikian berdasarkan pada pandangan 

                                                             

 23 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992) h. 194. 

 24 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013) h. 16. 
 25Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah,  h. 63 
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bahwa setiap orang terdapat kehendak dan aktivitas dalam melaksanakan tugas 

tersebut, sehingga jika mereka melihat kesalahan segera kembali kepada jalan 

yang benar.26 Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa hukum 

berdakwah merupakan fardhu kifayah, artinya suatu kewajiban yang gugur 

apabila sudah ada sekelompok orang muslim yang melakukannya.  

a. Unsur-Unsur Dakwah 

  Dalam Munir dan Ilahi27, unsur-unsur dakwah merupakan komponen-

komponen dakwah yang terdapat dalam aktivitas dakwah. aktivitas dakwah perlu 

memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah atau bahasa lain 

adalah yang harus ada dalam dakwah, meliputi : 

1) Da’i (Pelaku dakwah) 

 Merupakan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang 

melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan. Lantas, siapa yang bisa 

disebut da’i? Pada dasarnya, setiap muslim secara otomatis berperan sebagai juru 

dakwah, yakni orang yang menyampaikan pesan dakwah atau dikenal sebagai 

komunikator dakwah. 

2) Mad’u (Penerima dakwah) 

 Posisi mad’u dalam dalam kegiatan dakwah merupakan mitra dakwah atau 

sasaran pesan dakwah atau sebagai penerima dakwah, baik secara individu, 

kelompok, maupun lembaga. Orang yang menganut agama Islam atau bukan, 

tidak mendapat pengecualian menjadi mad’u.  

3) Maddah (Materi/pesan dakwah) 

 Materi/pesan dakwah merupakan topik atau bahasan yang terkandung 

dalam dakwah yang dilakukan oleh da’i kepada mad’u. Pada umumnya, pesan 

                                                             

 26 Listiawati, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2017). h. 81. 

 27 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 19.  
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atau materi dakwah adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Secara umum pesan ini 

terbagi menjadi empat, yakni: 

a) Pesan akidah, yakni berisikan ajaran iman kepada Allah, SWT, malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, dan qadha-

qadhar. 

b) Pesan syariah, mengandung ajaran tentang bersuci (thaharah) shalat, zakat, 

puasa, dan melaksanakan haji serta mu’amalah. 

c) Pesan Muamalah, mengandung ajaran mengenai kehidupan sosial. 

d) Pesan akhlak, berisi ajaran mengenai perilaku atau tabiat yang baik.  

4) Washilah (Media dakwah) 

 Media adalah alat, artinya media dakwah adalah alat yang digunakan 

selama melakukan aktivitas dakwah. Hamzah Ya’qub membagi media dakwah 

menjadi lima, yaitu : lisan. Tulisan, lukisan dan sejenisnya, audio visual, dan 

akhlak/perilaku yang baik.  

5) Atsar (Efek dakwah) 

 Dalam ilmu komunikasi efek biasa disebut juga feed back (umpan balik), 

artinya reaksi dari pesan dakwah yang diterima.  

6) Thariqah (Metode dakwah) 

 Metode dakwah merupakan cara/langkah yang digunakan seorang da’i 

dalam menyampaikan pesan dakwah secara rinci dan terstruktur guna mencapai 

tujuan dakwah. Dalam komunikasi, metode disebut dengan approach 

(pendekatan). Secara rinci, metode dakwah dijelaskan dalam firman Allah SWT 

dalam Q.S. An-Nahl: 125. 

كْمَةِّ وَالْ  ى سَبِّيْلِّ رَب ِّكَ بِّالْحِّ  اِّنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَْلَمُ بِّمَنْ ضَلَّ عَنْ ادُعُْ اِّل 
يَ احَْسَنُۗ لْهُمْ بِّالَّتِّيْ هِّ ظَةِّ الْحَسَنَةِّ وَجَادِّ مَوْعِّ

يْنَ  ٖ  سَبِّيْلِّه  وَهوَُ اعَْلَمُ بِّالْمُهْتدَِّ

Terjemahnya: 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.28 

 Menurut ayat diatas ada tiga metode yang menjadi dasar dakwah, yaitu: 

a) Hikmah, artinya berdakwah dengan memperhatikan kondisi sasaran dakwah 

dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka dalam menerima informasi, 

sehingga dalam menjalankan ajaran Islam, mereka tidak melakukannya secara 

terpaksa.  

b) Mauizah hasanah, artinya berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat 

atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga ajaran 

yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. 

c) Mujadalah, artinya berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah 

dengan cara yang baik dengan tidak memberikan tekanan dan tidak pula 

menjelekkan objek dakwah.29 

2. Strategi Dakwah 

 Dalam Syukir30, strategi dakwah merupakan metode, siasat, taktik, atau 

manuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Menyusun strategi sebelum 

memulai aktivitas berdakwah adalah langkah yang sangat penting bagi seorang 

da’i dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah 

harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknik (taktik) 

dilakukan. Hal ini berarti bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu 

bergantung pada situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk tujuan dakwah tertentu.  

 Strategi dakwah dibutuhkan agar pengorganisasian dakwah dapat berjalan 

dengan baik. Pengorganisasian dakwah merupakan faktor penting dalam tugas 

dakwah. Untuk pengorganisasian dakwah, setidak-tidaknya dikerjakan dengan 
                                                             

 28Kementerian RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 281 

 29 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 22. 
 30Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Penerbit Al-Ihlas, 

1983) h. 32 
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membagi dan mengelompokkan pekerjaan, menetapkan dan menyusun jalinan 

hubungan kerja secara keseluruhan31. Dengan adanya pengorganisasian dalam 

dakwah diharapkan dapat menjadi barometer terwujudnya tujuan dakwah. 

 Tujuan dakwah dibagi menjadi dua macam, yakni tujuan utama (umum) 

dan tujuan khusus (perantara). Tujuan utama merupakan garis pokok yang 

menjadi arah semua kegiatan dakwah, yaitu perubahan sikap dan perilaku mitra 

dakwah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan umum ini tidak bisa dicapai sekaligus 

karena mengubah sikap dan perilaku seseorang tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Oleh karena itu, perlu beberapa tahap pencapaian. Tujuan dari 

beberapa tahap itulah yang disebut tujuan perantara32. 

 Setiap strategi membutuhkan perencanaan yang matang, dalam dakwah 

kelembagaan, perencanaan yang strategis paling tidak berisi analisis SWOT yakni 

Strength (keunggulan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), Threat 

(ancaman). Yang dimiliki atau dihadapi oleh organisasi dakwah. Keunggulan dan 

kelemahan lebih bersifat internal terkait dengan keberadaan strategi yang 

ditentukan. Ketika strategi tersebut dihubungkan dengan pihak eksternal, misalnya 

pendakwah atau mitra dakwah, maka akan memunculkan peluang dan ancaman. 

Berarti strategi dakwah membutuhkan penyesuaian yang tepat, yakni dengan 

memperkecil kelemahan dan ancaman dan memperbesar keunggulan dan 

peluang33. 

 Dalam Al-Bayanuni (1993), dikutip oleh Moh Aziz Ali34, membagi 

strategi dakwah dalam tiga bentuk, yaitu: 

1) Strategi sentimentil (al-manhaj al-‘athifi). 

2) Strategi rasional (al-manhaj al-‘aqli). 

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

                                                             

 31Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam (Jakarta : Amzah, 2008) h. 

78-79.   

 32 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 300.  

 33 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet. 2; Jakarta: Kencana 2009) h. 356. 
34 Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, h. 301.  
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 Strategi sentimentil (al-manhaj al-‘athifi) adalah dakwah yang 

memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. 

Memberikan mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan 

kelembutan, atau memberi pelayanan yang memuaskan merupakan metode yang 

dikembangkan dalam strategi ini. Metode ini dapat digunakan kepada mitra 

dakwah yang merupakan kaum marginal (terpinggirkan) dan yang dianggap 

lemah, seperti kaum perempuan, budak, orang miskin, anak yatim, dan lainnya.  

 Strategi sentimentil dipakai oleh Rasulullah SAW saat berdakwah di 

Makkah. Pada masa awal periode dakwah di Mekkah pengikut Nabi SAW berasal 

dari golongan lemah. Maka dari itu, pesan dakwah periode Mekkah berisi aspek 

humanisme, semacam memberikan keadilan dan kesetaraan hak kepada kaum 

yang ditindas pada saat itu, seperti perempuan, golongan budak, para fakir miskin, 

dan anak yatim.  

 Strategi rasional (al-manhaj al-‘aqli) adalah strategi dengan menggunakan 

metode yang fokus pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah 

berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Metode yang digunakan dalam 

diskusi ini bisa berupa penggunaan hukum logika, diskusi, penampilan contoh, 

dan bukti sejarah. Strategi ini dapat kita temukan dalam ceramah atau tausiyah 

para tokoh agama baik itu di masjid maupun tempat umum lainnya. Penggunaan 

strategi rasional juga sangat tepat digunakan dalam melakukan dialog terhadap 

kelompok yang bersinggungan pemikiran dengan pesan dakwah yang 

disampaikan, terkhusus jika kelompok yang dihadapi adalah kelompok yang 

cerdik. Nabi SAW menggunakan strategi ini dalam menghadapi berbagai 

argumentasi dari para pemuka Yahudi. Kaum ini dikenal akan kecerdikan dan 

kecerdasannya.  

 Strategi indriawi (al-manhaj al- hissi) atau disebut juga strategi 

eksperimen atau strategi ilmiah. Dalam strategi ini metode dakwah yang 

dilakukan merujuk kepada hasil pengamatan panca indera dan hasil percobaan dan 

penelitian. metode dalam strategi ini dapat dilakukan dengan cara praktek 
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keagamaan, keteladanan, dan penayangan drama atau film. Rasulullah 

mempraktekkan strategi ini dengan melaksanakan praktek-praktek dalam agama 

yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Metode ini juga digunakan oleh para 

cendekiawan muslim dengan menggunakan Al-Qur’an dalam menguatkan atau 

membantah hasil penelitian ilmiah. Seperti Quraisy Shihab yang menjelaskan Al-

Qur’an melalui hasil penemuan ilmiah yang dibukukan.  

 Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa strategi membutuhkan 

perencanaan yang matang, paling tidak berisi analisis SWOT. Strategi dakwah 

membutuhkan penyesuaian yang tepat, yakni dengan memperkecil kelemahan dan 

ancaman dan memperbesar keunggulan dan peluang. 

C. Konsep Komunikasi Dakwah 

1. Pengertian Komunikasi Dakwah 

 Komunikasi dakwah merupakan pertemuan antara dua disiplin ilmu, yakni 

komunikasi dan dakwah. Namun, secara otonom, komunikasi dakwah memiliki 

teori serta prinsip-prinsip dan sudut pandang khusus yang berbeda dengan ilmu-

ilmu lainnya35.  

 Dalam Mubarok, menguraikan bahwa kegiatan dakwah adalah kegiatan 

komunikasi. seorang atau sekelompok da’i mengkomunikasikan pesan kepada 

mad’u, baik perorangan maupun kelompok. Komunikasi bisa saja hanya berfungsi 

sebagai penyampai informasi, tapi bisa juga sebagai hiburan bahkan pengendali 

tingkah laku. Demikian pula dengan komunikasi dakwah, sekurang-kurangnya 

dapat menyampaikan informasi, atau dalam keadaan tertentu bisa menghibur dan 

memberi peringatan (basyiran wa nadziran). Secara teknis, dakwah adalah 

komunikasi antara da’i (komunikator) dan mad’u (komunikan). Maka, semua 

hukum yang berlaku dalam sistem komunikasi juga berlaku pada dakwah. 

hambatan komunikasi adalah hambatan dakwah pula, bagaimana cara 

                                                             

 35 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 27.  
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mengungkap apa yang tersembunyi dibalik perilaku manusia dakwah, sama pula 

dengan apa yang harus dikerjakan terhadap manusia komunikan.36 

 Walau secara formal komunikasi dakwah tidak disebutkan, namun 

beberapa kegiatan dakwah sesungguhnya merupakan komunikasi dakwah. 

Dengan demikian, sebenarnya kajian komunikasi dakwah memperbincangkan hal 

yang sama, yakni bagaimana proses komunikasi, baik dalam arti luas maupun 

tertentu, dapat berperan maksimal dalam pelaksanaan dakwah.37 

 Dalam arti luas, komunikasi dakwah meliput peran dan fungsi komunikasi, 

yakni sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak 

yang terlibat dalam dakwah, khususnya antara da’i dan mad’u, sejak dari proses 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap dakwah. Dalam arti khusus, 

komunikasi dakwah adalah segala upaya dan cara, metode serta teknik 

penyampaian pesan dan keterampilan-keterampilan dakwah yang ditujukan 

kepada umat atau masyarakat luas.38 

 Menurut Toto Asmara, komunikasi dakwah merupakan bentuk komunikasi 

yang khas, yakni seorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan tujuan agar orang-orang dapat 

berbuat amal saleh sesuai dengan pesan yang disampaikan.39 

 Jadi, proses komunikasi dakwah hampir sama dengan komunikasi pada 

umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada cara dan tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan komunikasi pada umumnya ialah agar pesan atau ide yang 

tersampaikan kepada komunikan dapat mengubah sikap dan tingkah laku yang 

diharapkan. Sedangkan, komunikasi dakwah memiliki tujuan yang khusus, yakni 

agar terjadi perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran Islam.  

                                                             

 36 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah (Malang : Madani Press, 2014) h. 28 

 37 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 26. 
38 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah. h. 26. 

 39Mubasyaroh, “Dakwah dan Komunikasi (Studi Penggunaan Media Massa Dalam 

Dakwah”. Jurnal At-Tabsyir, 4 no. 1(2016). h. 107. 
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 Objek kajian komunikasi dakwah adalah proses dakwah yang terlibat 

dalam peran dan fungsi komunikasi. Hal ini, dapat dijelaskan berangkat dari objek 

komunikasi dakwah yang menjadikan manusia sebagai sasaran dakwah. Adapun 

objek formalnya yakni proses komunikasi yang berperan maksimal dalam 

pelaksanaan dakwah.40 

 Selain objek kajian, komunikasi dakwah perlu ditelusuri dalam keilmuan. 

Menurut Harsoyo41, ada empat kriteria ilmu, yakni: rasional, empiris, umum, 

akumulatif. Komunikasi dakwah yang merupakan perpaduan antara ilmu 

komunikasi dan dakwah, jika ditelusuri telah memenuhi kriteria yang telah 

disebutkan. Pertama, secara rasional merupakan sifat kegiatan pemikiran yang 

tersusun secara sistematis, komunikasi dakwah baik dalam pengajaran yang 

ditunjang oleh hasil penelitian maupun dalam penerapannya, melakukan 

fungsinya dalam masyarakat. Kedua, dilihat dari segi empiris komunikasi dakwah 

dalam setiap permasalahan tunduk pada pemeriksaan dan verifikasi panca indera 

manusia. Dalam observasi empiris yang diverifikasi merupakan fakta dan 

hubungan fakta dengan yang lainnya ditetapkan oleh teori. Fakta merupakan apa 

yang ditemui oleh manusia dalam pengalamanya. Ketiga, sifat umum yang 

dimiliki komunikasi dakwah dapat dilihat dari beberapa definisi yang dimiliki. 

Komunikasi dakwah secara terbuka diajarkan dalam perguruan tinggi. Selain itu, 

kebenaran yang dihasilkan tidak rahasia dan dirahasiakan. Demi hasil ilmiah, 

penelitian komunikasi dakwah dapat dipublikasikan untuk diketahui oleh orang 

banyak, khususnya yang tertarik pada bahasan komunikasi dakwah. keempat, 

komunikasi dakwah bersifat akumulatif, yakni dapat ditelusuri bahwa komunikasi 

dakwah merupakan perkembangan bagian dari ilmu komunikasi dan dakwah.  

 Dalam komunikasi dakwah bukan hanya sekedar membahas tentang 

proses penyampaian pesan mengenai dakwah oleh pihak satu dengan pihak 

lainnya. Bukan juga membahas pengertian komunikasi dan ditambah pengertian 

dakwah. Namun, dalam menelaah pengertian komunikasi dakwah tidak secara 

                                                             

 40 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 31. 
41 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 31. 
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atomestik dengan memilah-milah setiap komponen yang terlibat. Tapi, ditelaah 

secara holistik, yakni melihat komponen antara satu dengan yang lain secara 

fungsional, dimana terdapat tujuan yang jelas yang akan dicapai. Selain itu, 

komunikasi dalam proses dakwah tidak hanya ditujukan untuk memberikan 

pengertian, mempengaruhi sikap, membina hubungan sosial yang baik, tetapi 

tujuan terpenting dalam komunikasi dakwah adalah mendorong mad’u untuk 

bertindak melaksanakan ajaran-ajaran agama terlebih dahulu memberikan 

pengertian, mempengaruhi sikap, dan membina hubungan baik.42 

2. Efektivitas Komunikasi Dakwah 

 Efektivitas komunikasi merupakan hal yang harus dicapai dalam 

berkomunikasi, begitupun dengan komunikasi dakwah. Proses komunikasi yang 

efektif akan membawa komunikasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Steward L. Tubbs, komunikasi dapat dikatakan efektif jika menimbulkan 

lima indikasi, yakni43: 

a. Pengertian, maksudnya komunikan paham tentang ajaran yang dibahas oleh 

komunikator. Dalam hal ini, seorang mad’u paham tentang pesan dakwah atau 

ajaran Islam yang tengah disampaikan oleh da’i.  

b. Kesenangan, maksudnya komunikasi dakwah menjadi efektif jika mad’u 

senang dengan pesan dakwah yang dibawakan oleh da’i.  

c. Pengaruh pada sikap, yakni komunikasi dakwah dinilai efektif jika pesan 

dakwah yang disampaikan mampu mengubah sikap mad’u sesuai dengan 

ajaran yang disampaikan.  

d. Hubungan sosial yang membaik, komunikasi dakwah dikatakan efektif jika 

dakwah mampu menciptakan hubungan baik antara komunikator dengan 

komunikan, maupun hubungan masyarakat sekitar.  

e. Tindakan, maksudnya komunikasi dakwah berjalan efektif jika pesan dakwah 

mampu mempengaruhi tindakan komunikan dakwah. efektivitas biasanya 

diukur melalui tindakan nyata oleh komunikan. 

                                                             

 42 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah,h. 25. 

 43Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, h. 157.   
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D. Tinjauan Tentang Ahlu Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah 

 Paham Ahlu Sunnah Wal Jama’ah atau oleh kalangan Nahdhatul Ulama 

(NU) disingkat menjadi Aswaja, merupakan paham aqidah Islam yang dianut 

mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Hasan Al-Maturidi44. 

Kemudian, untuk membedakan paham Aswaja yang dianut oleh NU dengan 

kelompok lain, maka ditambahkan kata An-Nahdhiyah dibelakangnya.  

 Dalam perjalanannya, Aswaja An-Nahdhiyah lahir dalam mewarnai 

sebuah sejarah peradaban Islam yang tidak berangkat dari ketiadaan konsep. 

Aswaja An-Nahdhiyah  adalah sebuah stereotype yang kehadirannya disengaja 

untuk mengembangkan Islam dan menjadi rujukan dalam aktivitas keagamaan.45 

 Istilah Aswaja pertama kali muncul berdasarkan hadis yang meriwayatkan 

bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 

golongan tersebut akan ada satu golongan yang selamat (al-firqah an-naajiyah), 

yakni golongan ahlussunnah wal jama’ah yang kemudian dijadikan istilah untuk 

menyebutkan al-firqah an-naajiyah tersebut46. 

 Menurut K.H. Hasyim Asy’ari, Aswaja adalah kelompok ahli hadits, ahli 

tafsir, dan ahli fiqih yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, SAW, para 

khulafaur rasyidin, serta sahabat-sahabat yang hidup setelah masanya47. Lebih 

lanjut, dalam Kitab Ziyadah at-Ta’liqat menyebutkan bahwa istilah Aswaja 

dipakai untuk menunjukkan pengikut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hanafi, 

Imam Hanbali.  

                                                             

 44 Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Hasil 

Muktamar ke-34 (Jakarta Pusat: PBNU,2022) h. 51.  

 45 Khoidul Hoir, “Internalisasi Nilai Aswaja Al-Nahdhiyah  Dalam Praktek ideologi 
Kebangsaan Di Kalangan Pemuda Sampang”’. Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2019) h. 1-15. 

 46 Nur Sayyid Santoso Kristeva, Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah 

wal jama’ah (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014) h. 111-112 

 47Anshori, “Pengertian dan Metode Berpikir Ahlussunnah wal jama’ah”.  UNU 

Purwokerto.https://unupurwokerto.ac.id/pengertian-dan-metode-berpikir-ahlussunnah-wal-jamaah/ 

(Diakses pada 30 November 2022 pukul 15.30).  

https://unupurwokerto.ac.id/pengertian-dan-metode-berpikir-ahlussunnah-wal-jamaah/
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 Dalam Kristeva, menurut KH. Said Aqil Siradj Aswaja merupakan 

kelompok yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua 

aspek kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai tawassut (moderasi), 

tawaazun (menjaga keseimbangan), tasamuh (toleran)48. Kristeva juga 

meyebutkan bahwa Aswaja adalah paham keagamaan dalam bidang akidah yang 

mengikuti Imam al- Ash’ari dan Imam al- Maturidi, dalam bidang fiqih mengikuti 

imam empat mazhab, kemudian dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-

Ghazali dan Imam Junaid al- Baghdadi. 

1. Sejarah Ahlusunnah Wal Jama’ah 

 Dalam sejarah perjalanan umat Islam telah muncul beberapa aliran dan 

kelompok paham keagamaan yang dinilai menyimpang dari paham keagamaan 

yang dianut oleh Aswaja. Ada aliran yang sangat mendewakan akal dan 

kemampuan manusia berhadapan dengan wahyu dan kekuasaan Allah yang 

disebut aliran Mu’tazilah. Ada pula aliran yang sangat mengkultuskan salah satu 

sahabat Rasulullah SAW, yakni Ali Bin Abi Thalib. Golongan ini cenderung 

mengesampingkan sahabat Rasulullah yang lain, golongan ini disebut Syiah. 

Kemudian, ada pula aliran yang sangat mudah menjatuhkan label kafir terhadap 

sesama muslim yang berseberangan pendapat dengannya, aliran ini disebut 

Khawarij.49 Selain tiga aliran yang telah disebutkan, terdapat beberapa aliran lagi 

seperti Murji’ah, Jabariah, Qadariah, dan termasuk juga ahlussunnah wal 

jama’ah. 

 Menurut Harun Nasution, persoalan yang pertama timbul dalam Islam 

adalah dalam bidang politik. Kemudian, dalam perkembangannya persoalan 

politik tersebut berkembang menjadi teologi. Hal ini ditegaskan dalam sejarah 

pada fase pertama perkembangan Islam. Pada masa kepemimpinan Rasulullah 

SAW, Islam telah berkembang meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dalam 

                                                             

 48 Kristeva, Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah wal jama’ah, h. 

227-228.  

 49 Siti Muawanatul Hasan, “Aktualisasi Paham Ahlussunah Wal Jama’ah (Aswaja)  Bagi 

Kehidupan Generasi Millenial”, Jurnal An-Nahdhoh 1, no. 2 (2021). h 102. 
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Harun, menurut R. Strothmann peran Rasulullah SAW saat itu, selain menjadi 

pemimpin agama, juga menjadi pemimpin negara. Sehingga, ketika Beliau wafat 

pada tahun 632 M, masyarakat Madinah sibuk memikirkan pengganti Nabi SAW, 

sehingga proses pemakamannya merupakan nomor dua. Tentunya pergantian ini 

soal pengganti sebagai kepala negara, karena jika sebagai Nabi atau Rasul tidak 

dapat digantikan.50 

 Masa kepemimpinan Rasulullah SAW kemudian diganti dengan masa 

pemerintahan yang disebut Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar, 

digantikan oleh Umar bin Khaththab, kemudian diganti Usman Bin Affan. Pada 

masa Khalifah Usman terjadi perpecahan antara umat Islam yang berujung kepada 

pembunuhan Usman. Kemudian ia pun diganti oleh Ali Bin Abi Thalib. 

terangkatnya Ali menjadi khalifah menimbulkan banyak pertentangan, dimulai 

dari pihak Aisyah hingga pihak Mu’awiyah. Perselisihan antara Ali dan 

Mu’awiyah inilah kemudian berujung kepada arbitrase, yakni perjanjian damai 

antara keduanya. Namun, akibat dari peristiwa arbitrase ini, Mu’awiyah terangkat 

menjadi khalifah dan mengakhiri masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin serta 

mengawali masa pemerintahan Islam yang monarki.51 

 Akibat dari keputusan dalam arbitrase menyebabkan kelompok Ali 

terpecah menjadi dua. Ada yang tidak setuju dengan keputusan dalam arbitrase, 

kelompok ini kemudian disebut dengan Khawarij. Kelompok ini menyatakan 

semua pihak yang mengikuti perjanjian arbitrase tersebut telah kafir dan 

meninggalkan hukum Allah. Sedangkan, kelompok yang mendukung Ali disebut 

dengan Syi’ah. Bahkan, kelompok Syiah yang ekstrem menyatakan bahwa tiga 

khalifah sebelum Ali tidak sah. Hal ini menyebabkan perseteruan antara 

kelompok Khawarij dan Syiah berlangsung sampai sekarang.52 

                                                             

 50 Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: UI Press, 2016) h. 3-5. 

 51 Harun Nasution, Teologi Islam, h. 5-9. 

 52 M. Imaduddin. “Sejarah Metode Berpikir dan Gerakan Aswaja”.NU Online 

(2016).https://www.nu.or.id/opini/sejarah-metode-berpikir-dan-gerakan-aswaja-m4o0B (diakses 8 

Desember 2022 pukul 20.52 WITA).  

https://www.nu.or.id/opini/sejarah-metode-berpikir-dan-gerakan-aswaja-m4o0B
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 Kepemimpinan Mu’awiyah menandakan berakhirnya masa pemerintahan 

Khulafaur Rasyidin dan diganti menjadi pemerintahan monarki absolut, dimana 

pada saat itu Mu’awiyah menunjuk putranya Yazid sebagai khalifah selanjutnya. 

Masa ini juga dikenal sebagai masa kepemimpinan Dinasti Umayyah. Meskipun 

telah ada pemerintah yang sah, baik kelompok Khawarij maupun Syiah tetap 

bersikeras menolak Mu’awiyah sebagai khalifah. Sedangkan, pada masa Dinasti 

Umayyah, terjadi tragedi Karbala yang menewaskan cucu Rasulullah SAW yang 

menyebabkan perlawanan yang semakin besar dari kaum Syiah. Hal ini 

menyebabkan pertikaian semakin melebar antara Syi’ah, Khawarij, dan Dinasti 

Umayyah. Pertikaian ini terus berlanjut hingga masa Dinasti Abbasiyah.53 

 Keadaan politik yang semakin kacau menyebabkan munculnya kelompok 

lain dalam Islam yang disebut Murji’ah. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak 

ada yang yang kafir dan berdosa dalam peristiwa arbitrase. Dosa atau tidaknya, 

serta kafir atau tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh manusia di dunia tapi 

ditentukan oleh Allah di akhirat kelak.  

 Permasalahan politik kemudian melahirkan aliran-aliran teologi. 

Perdebatan tentang siapa yang salah dan benar kepada Ali dan Mu’awiyah dalam 

peristiwa arbitrase melebar menjadi perbuatan manusia. Setelah kemunculan 

Murji’ah, ada Jabariyah dan Qadariyah yang berbicara tentang kuasa manusia 

dalam melakukan sesuatu. Jabariyah menganut fatalisme, yakni perbuatan 

manusia bergantung pada Tuhan, sehingga tidak punya kuasa dalam menentukan 

perbuatannya. Sementera, Qadariyah menganut paham free act and free will. 

Berlawanan dengan Jabariyah, paham ini menganggap bahwa manusia sendiri 

yang menciptakan perbuatannya tanpa ada campur tangan Tuhan.  

 Setelah Jabariyah dan Qadariyah, muncul aliran Mu’tazilah yang 

cenderung sama dengan Qadariyah. Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah 

dibawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma’mum, Al-Mu’tasim, dan Al-Watiq, 

                                                             

 53M. Imaduddin. “Sejarah Metode Berpikir dan Gerakan Aswaja”.(diakses 8 Desember 

2022 pukul 20.52 WITA). 
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menjadikan paham Mu’tazilah sebagai paham negara sehingga yang berselisih 

paham dengan paham tersebut dikenakan hukuman penjara. Hal ini 

mengakibatkan sikap penolakan berkembang dalam masyarakat karena sikap 

represif paham Mu’tazilah. Akhirnya, penolakan keras masyarakat terhadap 

paham Mu’tazilah mendorong Khalifah Al-Mutawakkil membatalkannya menjadi 

paham negara.54 

 Selain timbulnya penolakan yang keras, pembatalan aliran Mu’tazilah 

menjadi paham negara menyebabkan kekosongan teologi pada umat Islam. Situasi 

tersebut direspon oleh Al-Asy’ari dan Al-Maturidi dengan membentuk teologi 

baru dengan spirit menentang aliran Mu’tazilah.  

 Mu’tazilah juga dianggap sebagai paham yang sangat mementingkan 

rasionalitas dan jauh dari hadist-hadist Rasulullah, sehingga hal itu mendorong 

Al-Asy’ari dan Al-Maturidi membentuk aliran teologi sebagai antitesis dari 

Mu’tazilah yang kemudian dikenal sebagai paham ahlussunnah Wal Jam’ah. 

2. Pokok Ajaran Ahlusunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah 

 Islam, Iman, dan Ihsan merupakan trilogi agama yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Trilogi ini kemudian menghasilkan aspek eksoterisme 

(lahir) dan esoterisme (batin) dalam agama. Keislaman seseorang tidak akan 

sempurna tanpa menyatukan iman dan ihsan. Ketiga unsur ini harus berjalan 

seimbang dalam perilaku dan penghayatan keagamaan umat.55 

 Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, Aswaja merupakan paham 

keagamaan yang dalam bidang akidah merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy’ari dan 

Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fiqih mengikuti imam empat mazhab 

yakni; Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, 

kemudian dalam bidang akhlak dan tasawuf (keihsanan) mengikuti Imam Al-

Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi.  

                                                             

 54 Mujamil Qomar,”Implementasi Aswaja Dalam Perspektif NU Di Tengah 

Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Kontemplasi 2, no. 1 Agustus 2014, h. 166.  
 55 Kristeva, Sejarah Teologi, h. 177-178. 
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a. Akidah Perspektif Aswaja 

  Dalam aspek akidah (keimanan) Aswaja merujuk kepada akidah Islam itu 

sendiri, akidah yang dianut oleh Rasulullah SAW, sahabat, dan para ulama 

penerusnya. Meski ada dua tokoh yang dijadikan rujukan, yakni Al-Asy’ari dan 

Al-Maturidi, namun masih banyak ulama lain yang bisa dijadikan rujukan. Alasan 

nama keduanya yang dikenal karena mereka yang menjaga akidah sesuai dengan 

tantangan zaman56. Kedua tokoh ini beserta pengikutnya hampir sepakat dalam 

segala hal dalam bidang akidah baik dalam ketuhanan dan kenabian, kecuali 

masalah furu’ seperti masalah istithna (menyatakan keimanan disertai kalimat 

“Insya Allah”, takwin (persoalan sifat qudrah), dan hukum taqlid (mengikuti tokoh 

aqidah tanpa mengetahui dalilnya).57 

 Dalam doktrin Aswaja, keimanan seseorang kepada Allah SWT tidak 

dianggap kafir atau hilang jika ia berbuat maksiat. Seseorang yang melakukan 

praktek bid’ah sementara hatinya masih berpegang teguh pada dua kalimat 

syahadat, Aswaja tidak menghukuminya kafir. Dalam hal mengkafirkan 

seseorang, Aswaja sangat berhati-hati. Sebab memberikan vonis kafir kepada 

seseorang yang sejatinya mukmin, akan mengembalikan vonis tersebut kepada 

diri sendiri. Keimanan seseorang akan dianggap hilang jika ia menafikan wujud 

Allah, syirik, mengingkari kenabian, mengingkari hal-hal yang lumrah diketahui 

agama serta mengingkari hal yang bersifat mutawatir dan mujma alaih. Tindakan 

kafir dapat meliputi ucapan, perbuatan, keyakinan yang meliputi hal tersebut 

ketika telah terbukti dan tidak bisa ditakwil.58 

b. Syariah Perspektif Aswaja 

 Seperti yang telah dijelaskan, penganut paham Aswaja taqlid kepada salah 

satu dari empat mazhab yakni Mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, 

dan Imam Hanbali. Hal ini memberikan kelonggaran kepada warga NU sebagai 

                                                             

 56 Tim Aswaja, Khazanah Aswaja, h. 89-91.  

 57Kristeva, Sejarah Teologi, h. 208-209.  

 58 Kristeva, Sejarah Teologi, h. 210-211. 
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penganut Aswaja dalam mengekspresikan ibadah serta muamalah sesuai yang 

mereka sukai. Sikap memilih salah satu mazhab ini merupakan ciri khas NU, 

sehingga membedakannya dengan organisasi keagamaan lain yang hanya 

mengikuti satu mazhab tertentu. Namun, dalam prakteknya NU kebanyakan 

mengambil dari Mazhab Syafi’i. Hal ini disebabkan oleh paham Imam Syafi’i 

yang moderat sehingga sesuai dengan adat kebiasaan bangsa Indonesia.59 

c. Akhlak dan Tasawwuf Perspektif Aswaja 

 Pada awalnya, ulama Aswaja menolak tasawwuf dan tarekat. Akhirnya 

terjadilah pertikaian antara ulama sunni yang berpegangan teguh pada syariat dan 

ulama sufi yang terkadang cenderung menyepelekan syariat karena 

mengedepankan aspek mistik. Terjadi pertentangan yang dipicu ajaran tasawwuf 

yang melenceng dari ajaran Islam. Pada abad ke-3 H, muncul gerakan pembaharu 

sufisme dalam Islam yang bertujuan menggabungkan antara kesadaran mistik dan 

syariat. Gerakan ini dipelopori oleh Al-Khawarij dan Junaid Al-Baghdadi. 

Gerakan sufisme moderat ini populer pada abad ke-3 dan ke-4 H yang dirintis 

oleh al-Kalabadzi melalui kitab al-Ta’aruf li Madhhab Ahl al-Tasawwuf. 

Kemudian diikuti al-Qusyairi melalui Risalah Qusyairiyah-nya 

pada 438 H, suatu manifestasi untuk sintesis sufisme dari ilmu 

ketuhanan yang berdasarkan sunnah. Kemudian tradisi ini memuncak pada karya 

besar Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya’ Ulumuddin. Menurut jumhur ulama, 

tasawwuf yang berada pada garis ajaran Aswaja adalah yang sesuai dengan Imam 

Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta yang sepakat dengan keduanya.60

                                                             

 59 Mujamil Qomar, “Implementasi Aswaja Dalam Perspektif NU Di Tengah 

Kehidupan Masyarakat”. h. 172. 
 60 Mujamil Qomar, “Implementasi Aswaja Dalam Perspektif NU Di Tengah 

Kehidupan Masyarakat”. h. 173. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data relevan yang diperoleh dari 

situasi yang terbentuk secara alamiah1. Penelitian ini memfokuskan pada strategi 

komunikasi dakwah yang digunakan oleh Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten 

Sidenreng Rappang untuk menarik masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang 

terhadap pesan dakwah yang dibawakan. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dimana penulis secara langsung mendapat informasi dari informan 

melalui wawancara mendalam (in depth interview). Sedangkan pendekatan 

keilmuan yang digunakan adalah kajian ilmu komunikasi dan kajian ilmu dakwah. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini, ada lebih banyak sumber data yang digunakan. Secara 

garis umum sumber data sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

                                                             

 1 Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008). h. 11 
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1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah semua data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari lokasi penelitian, baik berupa hasil observasi, wawancara mendalam 

maupun dokumentasi yang dilakukan. Sumber data primer adalah sumber data 

yang diperoleh menggali secara langsung sumber asli dari responden, pencatatan 

data primer dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang diperoleh 

melalui hasil dari usaha melihat, mendengarkan, dan bertanya. Dengan demikian, 

data dan informasi yang diperoleh  oleh peneliti merupakan data yang validitasnya 

dapat dipertanggungjawabkan2.  

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tercatat dalam buku, jurnal dan 

sejenisnya3. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

literatur berupa buku atau jurnal terkait dengan strategi komunikasi, strategi 

dakwah, dan komunikasi dakwah. Sumber data sekunder dari penelitian ini selain 

dari kata-kata, bahasa, dan tindakan informan juga diperoleh dari studi 

kepustakaan dan media buku untuk mendukung analisis dan pembahasan.  

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

 Observasi dimaknai sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa 

adanya media penghubung suatu objek guna melihat lebih dekat kegiatan yang 

dilakukan oleh objek tersebut. Observasi adalah metode pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif yang menekankan pada  pemahaman pola-pola perilaku suatu 

objek yang diamati. Adapun objek yang diamati adalah kegiatan keorganisasian 

                                                             

 2 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan; Pendidikan Kualitatif, dan R&D (Cet. VI; 

Bandung Alfabeta, 2008) h. 193.  

 3“Data Primer dan Data Sekunder,” 

datariset.com.http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder (diakses pada hari 

Sabtu, tanggal 27 Juni 2020). 

. 

http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder


44 
 

 
 

NU Kabupaten Sidrap dalam melakukan komunikasi dakwah kepada masyarakat 

Kabupaten Sidrap. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan secara langsung melalui tanya jawab kepada orang yang dapat 

memberikan keterangan atau informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan sistematika In-depth Interview, yaitu sebuah teknik pengumpulan 

data melalui wawancara secara mendetail dan akurat terhadap beberapa informan 

untuk kebutuhan pemecahan masalah terkait judul penelitian proposal. 

Keunggulan utama wawancara mendalam ialah memungkinkan peneliti 

mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahannya ialah karena 

wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara 

pewawancara dan diwawancarai sangat diperlukan4.  

Dalam menentukan informan yang diwawancarai, peneliti menggunakan 

teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan 

untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi 

kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi. Dalam penelitian kualitatif, 

sampling berfokus pada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau 

informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan 

begitu, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. 

Dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan 

informan kunci (key information) atau situasi sosial tertentu yang mempunyai 

banyak informasi.5 

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan 

                                                             

 4 Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006). h. 225. 

 5 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h.53  
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sampel sumber data dengan penimbangan tertentu, misalnya seorang informan 

yang dianggap tahu banyak mengenai data yang kita harapkan.6 

Berdasarkan dari kondisi yang ada, maka sampel yang diambil mengetahui 

tentang masalah yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengurus Cabang NU Kabupaten Sidrap 

1) Rais Syuriah NU Kabupaten Sidrap  

2) Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Sidrap 

3) Pengurus periode sebelumnya. 

b. Lembaga otonom NU Kabupaten Sidrap 

1) Lembaga Dakwah NU Kabupaten Sidrap 

2) Lembaga otonom lain yang terlibat dalam komunikasi dakwah NU 

Kabupaten Sidrap.  

c. Badan otonom NU Kabupaten Sidrap, meliputi: 

1) Muslimat NU, GP. Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Fatayat, 

Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul 

Ulama (IPPNU). 

2) Berperan dalam merumuskan dan menjalankan strategi komunikasi 

dakwah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau sering disebut sebagai studi dokumenter merupakan 

proses pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Data yang dikumpulkan 

adalah data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan 

dokumen-dokumen atau jejak yang berkaitan dengan strategi komunikasi dakwah 

NU Kabupaten Sidrap. 

 

 

                                                             

 6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. h. 300. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat penunjang yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini peralatan yang 

dipakai antara lain alat tulis sebagai catatan, perekam (tape recorder) untuk 

wawancara langsung dan pedoman wawancara.   

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu hasil observasi yang sudah dituliskan 

dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara mendalam, serta dokumentasi 

baik berupa buku, foto atau gambar dan sebagainya untuk diklasifikasikan dan 

dianalisis dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.  

 Proses analisis data ditempuh melalui empat langkah utama, yaitu proses 

reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi 

sebuah data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan fokus perhatian, dan 

pengabsahan serta transformasi data kasar (belum diolah) yang muncul dari 

catatan-catatan yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian lapangan. Data 

data tersebut dipisahkan sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan, 

kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.7 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disederhanakan bahwa sejumlah 

data yang terkumpul melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicocokan untuk dibukukan dan 

diolah serta dipilih menurut jenis atau golongan pokok bahasannya. Karena data 

yang diperoleh masih dalam bentuk uraian panjang dan belum tertata secara rapi 

maka perlu dilakukan proses reduksi data. Penyajian data dimasukkan ke dalam 

penelitian sebagai langkah pengumpulan informasi yang telah tersusun guna 

memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan penarikan tindakan. Selain 

                                                             

 7 Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Penerbit UI, 1992). h. 48 
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mereduksi dan menyajikan data, tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh 

peneliti adalah memverifikasi dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan 

lapangan. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa dan mencocokkan kebenaran 

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

lapangan lalu disimpulkan dalam satu persepsi. Simpulan tersebut tidaklah 

bersifat mutlak, melainkan bersifat lentur, sehingga ada kemungkinan terjadinya 

perubahan setelah diperoleh data baru. Peneliti sendiri melakukan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data tersebut8. 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi dan wawancara 

mendalam dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid 

dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan triangulasi sumber data 

melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya, yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam Zuldafrial9, mengatakan keabsahan data sama dengan kesahihan 

(validitas) dan keandalan (realibitas). Keabsahan data merupakan tingkat 

kepercayaan atau kebenaran data yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan sesuatu yang realistis dan bersifat 

majemuk serta dinamis sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti 

semula. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan salah satunya dengan 

menggunakan teknik triangulasi data.  

 Menurut Sugiyono10, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan 

data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. 

                                                             

 8 Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif .  h. 190  
9 Zuldafrial,Penelitian Kualitatif. (Surakarta: Yuma Pustaka, 2012) h. 89 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 

83 
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Menurut Wijaya11, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. 

Dalam penelitian ini teknik pengujian keabsahan data akan dilakukan 

menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik pengujian 

kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data 

yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan 

wawancara. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui observasi dalam 

mengamati kegiatan organisasi NU Sidrap akan dicek kembali melalui teknik 

wawancara dan dokumentasi.    

  

  

                                                             

11 Wijaya, T, Manajemen Kualitas Jasa. Edisi Kedua (Jakarta: PT.Indeks, 2018) h. 120-

121 
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BAB IV 

STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH NAHDHATUL ULAMA (NU) 

DALAM MENYEBARKAN IDEOLOGI AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH 

AN-NAHDHIYAH DI KABUPATEN SIDRAP 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Sidenreng Rappang 

a. Letak Geografis 

  Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal Kabupaten Sidrap 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-

kira 183 km² di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). 

Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43’-4°09’ Lintang Selatan 

dan 119°41’-120°10’ Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan Kabupaten 

Enrekang dan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan 

Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di 

sebelah selatan, dan Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare di sebelah barat. 

Kabupaten Sidrap memiliki luas wilayah sebesar 1832,30 km² dengan wilayah 

administratif yang terbagi atas 11 Kecamatan, 68 Kelurahan, dan 38 Desa. 

Tabel 4.1: Luas Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nama Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (km²/sq.km) 

Pitu Riase Barukku 844,77 

Pitu Riawa Otting 210,43 

Panca Lautang Bilokka 153,93 

Watang Pulu Uluale 151,31 

Watang Sidenreng Empagae 120,81 

Tellulimpoe Amparita 103,20 
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Kulo Kulo 75,00 

Dua Pitue Tanru Tedong 69,99 

Maritengngae Pangkajene 65,90 

Baranti Baranti 53,89 

Panca Rijang Rappang 34,02 

Kabupaten Sidrap  1883,23 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang1 

b. Kondisi Penduduk 

  Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki jumlah penduduk 327.416 jiwa. 

Data ini didapat berdasarkan hasil proyeksi Tahun 2022 yang terdiri dari 162.116 

laki-laki dan 165.300 perempuan.  Jumlah penduduk terbanyak pada wilayah ini 

berada di Kecamatan Maritenggae dengan jumlah 55.544 jiwa.  

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk menurut Kecamatan. 

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Maritenggae 55.554 

Watang Pulu 38.398 

Baranti 34.070 

Panca Rijang 32.530 

Duapitue 31977 

Pitu Riawa 30.402 

Tellulimpoe 26.126 

Pitu Riase 23.883 

                                                             

1Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidrap Dalam Angka 2023 

(Kabupaten Sidenreng Rappang: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023) h. 8-10. 
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Watang Sidenreng 20.695 

Panca Lautang 19.410 

Kulo 14.381 

Kab. Sidenreng Rappang 327.416 

Sumber: Badan Pusat StatistiK Sidenreng Rappang.2 

c. Kondisi Tempat Ibadah dan Penyuluh Agama 

  Jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 

540 orang. Secara keseluruhan jumlah rumah ibadah tersebut merupakan rumah 

ibadah untuk umat Islam. Berdasarkan data Tahun 2019 Kementerian Agama 

Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada rumah ibadah lain selain untuk umat 

muslim masjid. Namun, tercatat umat beragama bukan ada Islam saja, ada 

beberapa umat beragama lain, dengan rincian umat beragama Islam sebanyak 

289.480 orang, Hindu sebanyak 26.946 orang, Kristen sebanyak 692 orang, 

Katolik sebanyak 159 orang, dan umat Budha serta Konghucu tidak ada.3 

Tabel 3: Jumlah Masjid menurut tipologi. 

 

No 

 

Kecamatan 

Jumlah Masjid Menurut Tipologi 

Masjid 

Agung 

Masjid 

Besar 

Masjid Jami Masjid 

Bersejarah 

Masjid di 

tempat publik 

Jumlah 

1 Maritengngae 1 1 12 1 55 70 

2 Panca Rijang 0 0 9 0 30 40 

3 Baranti 0 0 9 0 36 46 

4 Watang Pulu 0 0 11 0 34 46 

                                                             

2 Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidrap Dalam Angka 2023, h. 47-

49 
3 Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Rencana Strategis Kementerian Agama 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (Kabupaten Sidenreng Rappang: Kemenag 

Sidrap, 2020) h. 3 
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5 Tellulimpoe 0 0 8 0 14 23 

6 Panca 

Lautang 

0 0 10 0 22 33 

7 Dua Pitue 0 0 10 0 28 38 

8 Pitu Riawa 0 0 13 0 37 51 

9 Pitu Riase 0 0 12 0 54 67 

10 Kulo 0 0 6 0 16 23 

11 Watang 

Sidenreng 

0 0 8 0 16 25 

Sumber: Renstra Kementerian Agama Kabupaten Sidrap.4 

2. Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Sidenreng Rappang 

a. Sejarah Gerakan Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Sidenreng Rappang 

  Nahdhatul Ulama atau disingkat NU merupakan organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial keagamaan, didirikan pada 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim 

Asy’ari sekaligus pemimpin pertama dan KH. Wahab Hasbullah sebagai 

penggerak dibalik pembentukan NU. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) 

yang terbagi atas syuriah (badan keulamaan) dan tanfidziyah (badan eksekutif) 

pada masa awal dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari yang diberi gelar Rais Akbar 

(ketua tertinggi) dan KH Wahab Hasbullah sebagai sekretaris, dan para anggota 

lain yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur.  

  Sebagai sebuah organisasi, Nahdhatul Ulama mempunyai tujuan 

berpegang teguh pada satu dari empat madzhab, yakni Madzhab Maliki, Mazhab 

Hanafi, Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali. Tujuan ini sebagai bentuk 

penolakan terhadap kelompok Islam Modernis yang berpandangan akan 

kebebasan memilih dan mencampur keempat mazhab tersebut.  

                                                             

4 Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Rencana Strategis Kementerian Agama 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024, h. 8. 
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  Pembentukan NU sebagai organisasi sosial keagamaan mencoba 

memberikan pelayanan dalam bidang Pendidikan, ekonomi, dakwah, dll. Adapun 

program yang dilakukan adalah memberikan pelayanan pembangunan madrasah, 

pelayanan kepada anak yatim dan fakir miskin, merawat buku-buku pelajaran 

yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah. 

  Pada masa sebelum kemerdekaan, NU berkembang dengan pesat. Hal ini 

dibuktikan dari jumlah peserta setiap pelaksanaan Muktamar yang bertambah 

setiap masa. Contohnya Muktamar pertama tahun 1926 dihadiri 96 kyai, 

Muktamar tahun 1927 dihadiri 146 kyai dan 242 peserta. Selanjutnya, peserta 

muktamar semakin bertambah sehingga pada tahun 1929, NU memiliki 63 cabang 

dan 1450 peserta dan peninjau. Hingga pada masa pemerintahan Jepang tahun 

1942, NU memiliki 120 cabang.5 

  Pada tahun 1930, organisasi NU mulai berkembang di luar Pulau Jawa, 

diawali dengan pembentukan cabang di Kalimantan Selatan, kemudian diikuti 

oleh kaum Islam tradisionalis lainnya, antara lain Batak Mandailing di Sumatera 

Utara, Bugis di Sulawesi Selatan, Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat 

(NTB). Perkembangan ini terjadi selama 10 tahun dari tahun 1930-1940.6 

  Sedangkan, terbentuknya NU di Sulawesi Selatan tidak lepas dari peran 

para ulama yang tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut Rabithatul 

Ulama (RU) yang berdiri tahun 1930. Dalam perkumpulan tersebut tergabung 

diantaranya KH. Jamaluddin Puang Ramma, KH. M. Ramli, KH. Muhsen Taher, 

KH. Ahmad Bone, KH. Hasan Muhammad, KH. Saifuddin, dan Husen Saleh 

Assegaf. Pada 8 April 1950,  Rabithatul Ulama berganti nama menjadi Nahdhatul 

Ulama dan atas restu KH. Wahid Hasyim ditetapkan KH. Ahmad Bone terpilih 

                                                             

5 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKis Group, 

2011), hlm. 39. 

6 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, h. 40 
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sebagai Ketua NU pertama di Sulawesi Selatan.7 

  Sementara itu,. Menurut Wahidin Ar-Raffany, organisasi NU di 

Kabupaten Sidenreng Rappang muncul melalui Partai NU. Pada tahun 1977 KH. 

Abdul Muin Yusuf mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif melalui Partai 

NU tersebut. Tetapi, tidak diketahui jejak sejarah gerakan NU setelahnya sampai 

pada Tahun 2004.8  

  Pada Tahun 2004, kepengurusan PCNU Sidrap masa khidmat 1999-2004 

dinahkodai oleh AG. KH. Makkah Abdullah selaku Rais Syuriah didampingi 

Gurutta Drs. H. Syaidillah Kadir selaku ketua tanfidziyah telah berakhir. Hingga 

setahun kemudian, kepengurusan masih tetap berjalan tanpa adanya desakan 

warga NU Sidrap untuk melakukan konferensi. Pada tahun yang sama, setelah 

menerima informasi bahwa kepengurusan PCNU Sidrap telah berakhir, terdapat 

desakan beberapa kaum muda NU untuk melakukan konferensi. Atas desakan 

tersebut akhirnya Konferensi Cabang (Konfercab) I PCNU Kabupaten Sidenreng 

Rappang dilaksanakan, dengan ketua panitia Ismail Ma’sa dan sekretaris Wahidin 

Ar-Raffany. Forum permusyawaratan tertinggi NU Sidrap tersebut dilaksanakan 

di Gedung Juang 45 Pangkajene, Sidrap. 

  Dalam Konfercab I yang digelar, mengamanahkan kembali KH. Makkah 

Abdullah sebagai Rais Syuriah dan H. La Bassi sebagai Katib Syuriah. Adapun 

kepengurusan tanfidziyah ditetapkan AG. KH. Muh. Asri Kasman sebagai Ketua 

Tanfidziyah dan Ismail Ma’sa sebagai Sekretaris Tanfidziyah.  

  Setelah kepengurusan baru periode 2005-2010 ini terbentuk, kegiatan-

kegiatan organisasi mulai terlihat, dimulai dari lailatul ijtima’ dan pelaksanaan 

bahtsul masail tentang problematika keagamaan yang dihadapi umat. Kegiatan 

dilakukan di kediaman para pengurus NU rutin sebulan sekali, hingga seiring 

berjalannya waktu kepengurusan periode ini berakhir hingga tahun 2010.  

                                                             

7 Nurhidayatullah. ”Strategi Dakwah Nahdhatul Ulama Dalam Mencegah Radikalisasi 

Agama (Studi Kasus PCNU Kota Makassar Periode 2014-2019)”. Skripsi (Makassar: Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar: 2016) h. 49.  

8 Wahidin Ar-Raffany, Arsip Pribadi, 2023 
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  Pada 29 April 2010, PCNU Sidrap mengadakan lailatul Ijtima’ di rumah 

Ketua Tanfidziyah, AG. KH. Muh. Asri Kasman yang membahas tentang 

berakhirnya kepengurusan PCNU. Dari pertemuan tersebut maka diputuskan 

Konfercab II PCNU Sidrap akan dilakukan secara sederhana, karena pada saat itu 

dukungan finansial yang dimiliki organisasi tidak memadai. Namun, pelantikan 

akan dimaksimalkan gaungnya. Pada malam itu juga, seluruh pengurus yang hadir 

menyepakati dan mengukuhkan kembali AG. Makkah Abdullah sebagai Rais 

Syuriah berdampingan dengan H. Abdul Latif, dan AG. KH. Muh. Asri Kasman 

sebagai Ketua Tanfidziyah berdampingan dengan Wahidin Ar-Raffany selaku 

Sekretaris Tanfidziyah.  

  Dari dinamika organisasi yang telah disebutkan, bisa dilihat bahwa pada 

saat itu, organisasi NU Sidrap memiliki banyak keterbatasan, dan ghirah para 

jam’iyyah dalam ber-NU masih sangat minim.  

  Pada Selasa, 15 Juni 2010, PCNU Sidrap masa khidmah 2010-2015 

akhirnya dilantik di Hotel Grand Zidney Pangkejene oleh Ketua Pengurus 

Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) SulawesI Selatan yang pada saat itu dijabat 

oleh AG. KH. Zein Irwanto. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan rapat kerja 

pengurus. Dalam rapat kerja yang dilakukan menghasilkan beberapa keputusan, 

yakni: 

(1) Pengadaan Sekretariat PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang.  

(2) Pembentukan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama 

(MWCNU) di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidrap sampai ke 

tingkat ranting (desa/kelurahan). 

(3) Bahtsul Masail atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat.  

(4) Lailatul ijtima’ minimal sekali dalam sebulan.  

(5) Sosialisasi nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah kepada 

warga NU melalui pengajian, buletin, dan media massa serta penerbitan 

buku khotbah Jum’at.  



56 
 

 
 

(6) Pendidikan dan pelatihan kader.  

(7) Pelatihan penguatan kapasitas kader-kader NU.  

(8) Pembentukan Lajnah/Lembaga dalam struktur PCNU Sidrap, antara lain: 

- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU)  

- Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU). 

- Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (LDNU). 

- Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKKNU) 

- Lembaga Pertanian Nahdhatul Ulama. 

- Rabithah Ma’had Islam (RMI/Forum Kerjasama Pesantren). 

(9) Peringatan Hari Besar Islam 

(10) Safari pengajian di mssjid-masjid berukuran kecil dan sedang minimal 

sekali sebulan dalam upaya turut serta mewujudkan program pemerintah 

dalam memakmurkan masjid di desa terpencil  

(11) Menggalang kerjasama dengan instansi pemerintah dan satuan kerja 

pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

(12) Penggalangan dana berbasis jam’iyyah lewat program SEBUSA 

(Sedekah Seribu Sehari) atau program SERASI (Segenggam Beras 

Sehari).  

  Dari kumpulan program kerja yang dilampirkan hanya poin (3) dan (4) 

yang dapat dijalankan oleh kepengurusan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

ghirah dan harakah warga NU dalam mewujudkannya, alasan lain adalah tidak 

berjalannya manajemen kepemimpinan di tubuh PCNU dan kesibukan para 

pemimpinnya di luar organisasi.  

  Tiba saatnya kepengurusan masa khidmah 2010-2015 berakhir. PCNU 
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Sidrap kembali mengadakan Konfercab III. Kali ini, Konfercab diadakan di Hotel 

Grand Zidny Pangkajene dan dibuka oleh AG. KH. Abd. Rahim P. Sanjata 

mewakili PWNU Sulawesi Selatan. Dalam konferensi yang diadakan, peserta 

secara aklamasi menunjuk Gurutta H. M Alwi Akil sebagai Ketua Tanfidziyah 

PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang masa khidmat 2015-2020. Beberapa hari 

kemudian diadakan rapat formatur untuk menyusun kepengurusan kepengurusan 

yang lengkap, saat itu diputuskan AG. KH Fatahuddin Sukkara sebagai Rais 

Syuriah didampingi H. Irwan Ali, lalu kepengurusan tanfidziyah diisi oleh Abd. 

Rahim selaku sekretaris mendampingi Gurutta H. M. Alwi Akil.  

  Pada awal kepengurusan periode ini, ghirah dalam ber-NU cukup besar, 

dan ada satu kegiatan yang cukup semarak dilakukan setiap tahun, yakni Hari 

Santri Nasional yang diperingati 22 Oktober, namun seiring berjalannya waktu 

ghirah tersebut lambat laun meredup. Hingga sebutan laa yamuutu fiihaa walaa 

yahya sampai menjadi pernyataan generasi muda NU pada saat itu. Sampai pada 

penghujung 2019, anak-anak muda NU Sidrap yang tergabung dalam Ikatan 

Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Sidrap yang 

pada saat itu diketuai oleh Wahidin Ar-Raffany melaksanakan pertemuan tertutup 

di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa untuk mempersiapkan Pelatihan Kader 

Penggerak Nahdhatul Ulama (PKPNU). Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 

Mawardi, Ahmad Shalihin Halim, Ismail Ma’sa, Mashuri Tahyeb dan beberapa 

alumni PMII lainnya. Selain mempersiapkan PKPNU, pertemuan tersebut juga 

menyepakati pelaksanaan lailatul ijtima’ yang sudah tak pernah lagi 

dilaksanakan.  

  Pada tanggal 25-27 Oktober 2019, PKPNU yang diinisiasi oleh IKA PMII 

Sidrap pun terlaksana di Pondok Pesantren DDI As-Salman Allakuang yang 

diikuti oleh 60 peserta. Setelah 2 minggu pasca pelaksanaan PKPNU, Ketua 

Tanfidziyah, Gurutta H.M Alwi Akil mengundurkan diri, kemudian diangkat 

pelaksana tugas (Plt) yakni Wahidin Ar-Raffany selaku Wakil Ketua TanfIdziyah 

pada saat itu melanjutkan masa jabatan yang tersisa.  

  Penghujung tahun 2019 dan awal tahun 2020 kebangkitan NU Sidrap  
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mulai terlihat. Pergerakan masif yang dilakukan oleh alumni PKPNU I menjadi 

barometer utama dalam melakukan kampanye dimedia sosial hingga melakukan 

lailatul ijtima’ di beberapa masjid yang ada di kecamatan. Pada saat itu, NU 

Sidrap mulai menunjukkan eksistensinya ditengah masyarakat.  

  Hingga penghujung kepengurusan tiba, maka beberapa pengurus mulai 

mempersiapkan pelaksanaan Konfercab IV NU Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Setelah dibahas, maka diputuskan pelaksanaan Konferensi tanggal 21-22 Oktober 

di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa, Benteng, Sidrap. Adapun ketua panitia 

yakni Ihsan Jafar dan sekretaris panitia adalah Mahmud Nurdin. Dalam 

Konfercab, maka diputuskan kepengurusan masa khidmah 2020-2025 yakni 

AG.KH. Muh. Asri Kasman sebagai Rais Syuriah didampingi Gurutta Wahidin 

Ar-Raffany sebagai Katib Syuriah dan Gurutta Muhammad Yusuf sebagai Ketua 

Tanfidziyah dan Ustadz Mashuri selaku Sekretaris Tanfidziyah.  

Lambang Konfercab IV PCNU Sidrap (Sumber: NU Online) 

 

 Pelantikan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Sidenreng 

Rappang dilaksanakan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Sidrap pada 9 

Maret 2021 oleh AG. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid selaku Ketua PWNU 

Sulawesi Selatan. Baik dalam pelaksanaan Konfercab dan pelantikan diadakan 

secara meriah. Hal ini membuktikan ghirah semangat warga NU dalam 

mengembangkan organisasi semakin bertambah. Hal ini juga mempengaruhi 

bagaimana paham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dibawakan NU akan 

berkembang di Kabupaten Sidrap.  



59 
 

 
 

 

Pelantikan PCNU Kabupaten Sidrap masa khidmah 2020-2025 dilantik oleh AG.KH. 

Hamzah Harus Al Rasyid (Sumber: kemenag.go.id) 

b. Susunan Pengurus PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang 

  Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama Nomor: 

632/A.II.04.d/12/2020, maka ditetapkan susunan Pengurus Cabang Nahdhatul 

Ulama Kabupaten Sidenreng Rappang masa khidmat 2020-20259, sebagai berikut: 

MUSTASYAR 

- AG. KH Muhammad Thoi, Lc. 

- Ir. H. Dollah Mando 

- Gurutta Drs. H. M. Yahya B. Alwy 

- Patahangi Nurdin, S.IP.,m.Si. 

- Gurutta Ibnu Arabi 

- Drs. H. Kaharuddin Aras, M.Ag. 

- Dr. Mansur. M.Ag 

- H. Muhammad Shaleh 

- Gurutta Drs. H. Lakalebbi 

                                                             

9 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 31 Desember 2020. 
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SYURIAH 

Rais  : AG. KH. Muhammad Asri Kasman, Lc. 

Wakil Rais   AG. KH. Burhanuddin, Lc. 

Wakil Rais   AG. KH. Syahruddin Tayyeb 

Wakil Rais   AG. KH. Idham Thoi, Lc 

Wakil Rais   AG. KH. Muhammad Ramli, BA 

Wakil Rais   AG. KH. Abdul Malik Tibe, MA. 

KATIB  : Gurutta Dr. Wahidin Ar Raffany, MA. 

Wakil Katib   Gurutta Dr. Ali Rahim, MA. 

Wakil Katib   AG. KH. Irwan Ali, Lc, MA. 

Wakil Katib   Drs. Kamaluddin, M.Si 

Wakil Katib   Sirajuddin Gani, S.Ag., M.A.  

A’WAN   

- Drs. H. Agus Mahmud 

- Drs. H. Akkas Hanafi 

- Mustari, SP.,MP. 

- Drs. Hasaniddin Sa’na 

- Drs. Syaharuddin Mude.  

TANFIDZIYAH 

Ketua   : Gurutta Muhammad Yusuf, S.Sos.I 

Wakil Ketua      H. abdul Gaffar, S.Ag., M.A 

Wakil Ketua      H. Syamsuddin Bellong, S.Ag., M.Ap 

Wakil Ketua      Ahmad Shalihin Halim, S.Th.I., M.Hum 
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Wakil Ketua      Mustafa, S.Ag., S.Pd., M.Pd 

Wakil Ketua      Dr. Syarifuddin, MM 

Wakil Ketua      Syaharuddin Jide, S.P 

Sekretaris  : Mashuri, S.Ag 

Wakil Sekretaris   Wahyuddin, S.Ag., M.E 

Wakil Sekretaris   Harsono, S.Pd., M.Pd.I 

Wakil Sekretaris   Andi Saleh B., S,Pd., M.Pd 

Wakil Sekretaris   Umar Usman, S.H., M.H 

Wakil Sekretaris   Mus Muliadi, S.H.I., M.H 

BENDAHARA : H. Ahmad Sadikin Halim, S.E 

Wakil Bendahara   H. Ismail 

Wakil Bendahara   H. Sultan 

Wakil Bendahara   Muh. Jawadi Abbas, S.Ag., M.A 

  Selain dari kepengurusan diatas, terdapat pula beberapa lembaga otonom 

yang ditetapkan oleh PCNU Kabupaten Sidrap. Jadi, dalam struktur kepengurusan 

NU itu tidak ada yang namanya bidang, akan tetapi dibentuk sebuah lajnah 

(lembaga) yang berfungsi untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang 

tertentu, misal bidang dakwah, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, zakat, dll. 

Adapun PCNU Sidrap saat ini mempunyai tiga bidang, yakni: 

1) Pengurus Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama Kabupaten Sidrap10 

Ketua  : Nidaul Islam, S.Th.I., M.Th.I 

Sekretaris : Harkaman, S.Ag., M.Ag 

2) Lembaga Perekonomian Nahdhatul Ulama Kabupaten Sidrap11 

                                                             

10 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2022. 
11 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2021. 
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Ketua  : Muh. Syukri., S.Ag., ME.  

Sekretaris : Akram Akkas, S.Pd.I 

3) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZIS NU) 

Kabupaten Sidrap12 

Ketua  : Sultan Buana Nurkholis, S.Pd.I., M.Pd 

Sekretaris : Harkaman, S.Ag., M.Ag.  

  Terdapat pula beberapa badan otonom yang terbentuk dilingkup PCNU 

Kab Sidrap beserta nama pimpinan dalam organisasi tersebut13, yaitu: 

1) Muslimat NU diketuai oleh Hj, Maryam Akkas. 

2) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) diketuai oleh Ismail Ma’sa 

3) Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) diketuai oleh H. Muhammad 

Amin 

4) MATAN diketuai oleh Hudry 

5) Fatayat NU diketuai oleh Netti Muhammadong. 

6) Gerakan Pemuda (GP) Ansor diketuai oleh Agus Rasyid Butu 

7) Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) diketuai oleh Haryanto 

8) Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) diketuai oleh Ainun 

Annisa Akkas.  

c. Visi dan Misi Organisasi 

  Berdasarkan dari dokumen arsip Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama 

Kabupaten Sidenreng Rappang, maka visi dan misi dari organisasi adalah14: 

1) Visi organisasi 

Terwujudnya Jam’iyyah Nahdhatul Ulama Kab. Sidrap sebagai Basis 

                                                             

12 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2022. 
13 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2022. 
14 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2021. 
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Gerakan Islam Aswaja yang maju dan mandiri pada tahun 2025. 

2) Misi organisasi 

a) Mencetak kader-kader ulama sebagai pewaris para Nabi. 

b) Mencetak kader-kader umara (pemimpin) anti korupsi dan anti narkoba 

sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. 

c) Mencetak kader-kader pelayan umat yang memiliki kemandirian dan 

profesional dalam bidangnya masing-masing.  

d) Melestarikan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah An-

Nahdhiyah yang diwariskan para Muassis NU. 

e) Menyatukan kekuatan pondok pesantren yang berpaham Ahlussunnah Wal 

Jama’ah sebagai basis utama gerakan NU.  

f) Menjadikan masjid-masjid yang jamaahnya beramaliyah NU sebagai basis 

terdepan pergerakan NU.  

g) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak 

untuk peningkatan kualitas SDM generasi Muda NU.  

h) Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pondasi dalam mewujudkan 

generasi muslim yang peduli lingkungan sekitarnya.  

i) Penguatan networking dengan merangkul seluruh potensi kader NU yang 

ada di Kabupaten Sidrap.  

d. Program Kerja  

 Berdasarkan hasil keputusan rapat kerja Pengurus Cabang Nahdhatul 

Ulama Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2020-2025, maka dirumuskan 

beberapa garis besar program15, yakni: 

1) Kaderisasi, rekrutmen, dan dakwah NU. 

2) Penyusunan dan penguatan struktur dan infrastruktur NU Sidrap 

                                                             

15 Dokumentasi, Arsip PCNU Kabupaten Sidrap, 2021 
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3) Penguatan kualitas SDM Lembaga, banom, dan jam’iyyah.  

4) Distribusi kader-kader penggerak NU pada legislatif, eksekutif dan 

Lembaga-lembaga profesional lainnya. 

5) Penguatan Lembaga dan badan otonom NU dalam menangkal 

radikalisme.  

6) Pelayanan hukum dan kesehatan. 

7) Penyebaran ajaran Aswaja An-Nahdhiyah. 

B. Bentuk Strategi Komunikasi Dakwah Nahdhatul Ulama (NU) Dalam 

Menyebarkan Ideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

1. Pandangan NU Sidrap Tentang Ahlussunnah Wal jama’ah An-

Nahdhiyah 

 Terdapat bermacam-macam organisasi berbasis sosial keagamaan Islam di 

Indonesia. Dari banyaknya organisasi tersebut, tentu masing-masing organisasi 

mempunyai pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan ajaran agama. 

Tentunya, perbedaan tersebut bukanlah dalam urusan akidah, tetapi dalam 

menentukan hukum suatu praktek keagamaan. Dalam menyikapi perbedaan 

tersebut tentunya harus dibarengi dengan sikap moderat, yakni tidak menyalahkan 

dan tidak memaksakan pendapat.  

 Dalam anggaran dasar Nahdhatul Ulama telah disebutkan secara eksplisit 

bahwa organisasi ini menganut paham aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah yang 

mengikuti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi (kemukakan 

pendapat secara aqidah). Hal ini juga dijelaskan oleh ustadz Wahidin Ar-Rafani 

yang mengatakan bahwa: 

Kalau NU, itu empat mazhab dilambangkan dengan empat bintang yang 

ada dibawah (simbol NU). Selama dia mengikuti empat mazhab tesebut 

maka bagi NU dia adalah Aswaja, kemudian 5 bintang diatas itu 

melambangkan nabi dan 4 sahabat. Tapi, sebenarnya ada saudara kita 

yang menganggap mereka juga Aswaja, tapi kontra dengan paham 

keagamaan NU. Makanya dibelakang kita sebut Aswaja An-Nahdhiyah. 
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Bahwa kita ahlussunnah yang mengembangkan tradisi Islam yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya kita merayakan peringatan-

peringatan, bagi NU itu Aswaja, seperti peringatan maulid, isra mi’raj. 

Kalau mereka tidak memperingati acara tersebut mereka hanya aswaja, 

jadi aswaja an-nahdhiyah itu mengakomodir tradisi-tradisi Islam yang 

sejalan dengan ajaran Islam. Tapi jika ada yang tidak mengikuti salah 

satu dari empat mazhab maka itu bukan ahlussunnah wal jama’ah. Kayak 

misalnya Syi’ah, diakan punya mazhab tersendiri, kayak misalnya di 

Mekkah, mazhab yang dominan Ahmad Bin Hanbal bagi kita itu Aswaja, 

tapi khusus di Indonesia Ahlussunnah wal jama’ah itu lebih kental 

dengan syafi’I, makanya Aswaja An-Nahdhiyah kental sekali syafi’i nya, 

makanya qunut, basmalahnya keras, dll, itu Aswaja An-Nahdhiyah. Tapi 

tidak juga kita menganggap basmalah nya keras itu salah tetap itu 

Aswaja. Itu saya yang pahami.16 

 Dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Ahlussunnah Wal Jama’ah 

An-Nahdhiyah secara fiqih mengikuti madzhab salah satu imam, yakni Imam 

Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’I, dan Imam Hanbali. Jika tidak mengikuti 

mazhab salah satunya, maka ia bukan Aswaja. Sedangkan kata An-Nahdhiyah 

merujuk kepada paham Aswaja jama’ah NU, maksudnya adalah paham 

keagamaan yang mengakomodir tradisi-tradisi Islam yang dilaksanakan oleh umat 

Islam yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun tradisi-tradisi Islam 

yang dimaksud adalah pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan 

Isra’Mi’raj, Barzanji, dll.  

 Selain yang telah disebutkan, menurut Ustadz Wahidin Ar-Raffany, dalam 

NU juga kental akan ajaran tarekat/tasawwuf. Ia menganggap bahwa menempuh 

jalan tarekat merupakan hal yang penting bagi jama’ah NU, agar dalam 

mengamalkan ajaran agama tidak mengalami “kegersangan”. Menurutnya 

mempelajari tasawwuf membuat kita memahami ajaran agama sesuai dengan 

intinya.  

Tasawwuf itukan kita menjalani ajaran agama sesuai dengan intinya, 

pembersihan hati. Jadi, itu kesaktiannya ulama-ulama terdahulu disitu 

(tasawwufnya). Orang yang sering membidahkan tarekat adalah orang 

yang hanya berkutat kepada syariat. Tidak mencoba mengkaji Islam 

                                                             

16 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 26 Juni 2023.  
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secara dalam. Pemahamannya terhadap Al Quran hanya secara tekstual 

dia tidak  memahami secara kontekstual. Misalnya, ayat yang 

menceritakan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama 

(benda). Tapi bukan hanya itu saja penafsirannya, yang dimaksud dengan 

nama-nama itu adalah asmaul husna. Itu semua  ada pada diri manusia. 

Kalau 99 nama itu sudah kita sifati antara kita dengan Allah itu sudah 

menyatu. Itu namanya fungsi kekhalifahan. Khalifah itu pengganti, 

maksudnya adalah manusia sebagai pengganti Tuhan dalam mengurus 

Bumi sebab dalam diri manusia itu ada sifat-sifat Tuhan. Itu dikaji di 

Tasawwuf, dan itu yang biasa tidak dipahami oleh sebagian orang 

sehingga mengatakan bahwa tasawwuf itu sesat. Makanya di NU itu 

terdapat organisasi JATMAN dan dibawahnya ada MATAN.17 

 Dari pernyataan diatas menyebutkan bahwa NU mempunyai lembaga yang 

mengakomodir jama’ahnya dalam mempelajari tarekat/tasawwuf, yakni 

Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) dan 

Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (MATAN).  

 Menurut Ustadz Wahidin Ar-Raffany, sebenarnya sejak dahulu praktek 

amaliyah-amaliyah NU sudah lama dilakukan oleh masyarakat, khususnya di 

Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa 

amaliyah tersebut dari NU. Hal ini disebabkan karena NU secara organisasi 

memiliki keanggotaan yang terdiri dari kader dan warga. Kader merupakan orang 

NU yang menjalani proses kaderisasi dan dibai’at dalam lembaga NU, sedangkan 

warga adalah orang-orang yang melaksanakan amaliyah-amaliyah NU atau 

merupakan jama’ah dari kyai NU namun tidak mengikuti sistem kaderisasi NU. 

Kelompok warga inilah yang perlu diberikan pemahaman tentang amaliyah-

amaliyah NU yang dipraktekkannya. Dalam mengukur identitas keanggotaan 

dalam NU, Ustadz Wahidin Ar-Raffany memberikan empat kriteria.  

Kalau NU kan dilihat dari empat hal, amaliyah, fikrah (cara berfikir), 

harakat (Gerakan), dan ghirahnya, jadi empat itu untuk mengukur ke-

NU-an seseorang. Peringatan seperti maulid dan isra miraj itu NU yang 

lakukan, kalau tidak mau peringati isra miraj bukan NU itu. Kedua, cara 

berpikir. Ya itu moderat. Kalau dia menyalahkan orang bilang ini salah, 

berarti bukan orang NU. Ketiga, dilihat dari ghirah atau semangatnya. 

                                                             

17 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 26 Juni 2023.  
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Dilihat dari semangatnya, ada orang laksanakan amaliyah NU, cara 

berpikirnya NU, tapi dia tidak memiliki semangat NU, dia tidak merasa 

dirinya (bagian) dari NU. Terakhir, gerakannya.18 

 Dari pernyataan diatas, dapat disebutkan bahwa empat kriteria dalam 

mengukur identitas keanggotaan NU, yakni: amaliyah, fikrah (cara berfikir), 

harakat (gerakan), ghirah (semangat). 

a. Amaliyah, adalah cara beribadah warga NU yang mengusung ideologi Aswaja 

serta menjaga kemurnian Islam dengan berpegang pada Al-Qur'an, sunnah 

Nabi, dan para sahabat dengan sanad keilmuan yang jelas.  

b. Fikrah, adalah cara berfikir NU yang mengusung nilai-nilai yang berhaluan 

pada konsep tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), tawazun (seimbang) dan 

‘adalah (adil).  

c. Harakat, adalah gerakan NU, baik warga maupun pengurus harus bergerak 

sesuai dengan cara NU. Gerakan NU yang baik adalah gerakan yang selaras 

dan satu koordinasi dengan keorganisasian NU.  

d. Ghirah, adalah semangat atau antusiasme yang terkait dengan kecintaan pada 

NU. Terkait kehormatan dan kecintaan baik pada skala diri maupun skala 

agama.  Ghirah adalah rahasia energi.  

2. Bentuk Strategi Komunikasi Dakwah  Nahdhatul  Ulama (NU) Dalam 

Menyebarkan Ideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah An-Nahdhiyah di 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

 Strategi komunikasi dakwah yakni sebuah perencanaan yang efektif dan 

sistematis dari da’i (komunikator) untuk mengubah perilaku mad’u (komunikan) 

sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan bentuk-bentuk strategi komunikasi 

Nahdhatul Ulama (NU) dalam menyebarkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah 

an-nahdhiyah di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dijelaskan sebagai berikut.  

                                                             

18 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
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a. Lailatul ijtima’ 

 Lailatul ijtima’ artinya malam pertemuan. Program ini berbentuk 

pertemuan rutin yang digelar setiap bulan dilaksanakan di masjid-masjid guna 

untuk konsolidasi organisasi dan membahas masalah-masalah keummatan. Baik 

Ustadz Nidaul Islam maupun Ustadz Wahidin Ar Raffany menyebut program ini 

sebagai bentuk strategi dakwah NU dalam menyebarkan paham Aswaja An-

Nahdhiyah di Kabupaten Sidrap. Bila ditelusuri, sebenarnya program ini adalah 

tradisi yang ada dalam lingkup NU, tidak hanya di Sidrap, daerah lain pun ada. 

Dalam sesi wawancara yang dilakukan Ustadz Wahidin Ar Raffany memberikan 

penjelasan tentang program ini.  

Kita pengurusan cabang ada program khusus yang rutin kita laksanakan 

lailatul ijtima. Jadi, (dalam) lailatul ijtima’ itu semua banom diupayakan 

hadir untuk membahas kegiatan tertentu. Termasuk kegiatan-kegiatan 

yang sifatnya akbar, misalnya kita tabligh akbar memanfaatkan momen 

isra’ mi’raj, kita panggil kyai-kyai (NU) dari luar Sulsel itu yang menjadi 

program kepengurusan PCNU secara umum.19 

 Sama halnya dengan Ustadz Nidaul Islam mengatakan bahwa lailatul 

ijtima’ dilakukan dengan mengumpulkan semua jam’iyyah NU, baik para da’i, 

pengurus NU, pengurus banom, dan jama’ah secara umum.  

Dalam lailatul ijtima selain mengumpulkan para da’i-da’i kita juga 

mengumpulkan seluruh kader NU di Kabupaten Sidrap ini. Sebenarnya 

kalau lailatul ijtima’ itu kayak meeting bulanan sih. (Membahas) apa lagi 

yang menjadi agenda besar kita.20 

 Dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa lailatul ijtima’ pada awalnya 

muncul karena para ulama sangat gemar melakukan pertemuan pada malam hari 

setelah Shalat Isya, untuk membahas permasalahan diantara mereka dan 

membicarakan masalah sosial kemasyarakatan. Akhirnya, kebiasaan ini dijadikan 

tradisi oleh para warga NU dan pengurus NU di berbagai daerah. Lailatul ijtima 

                                                             

19Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
20 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023.  
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ini dimanfaatkan untuk membahas, memecahkan dan mencari solusi atas 

problematika organisasi, mulai dari masalah iuran, menghadapi bulan Ramadhan, 

menentukan awal Ramadhan sampai pada masalah-masalah umat yang berat.21 

 Bagi PCNU Kabupaten Sidrap, lailatul ijtima’ juga digunakan untuk 

menyosialisasikan paham Aswaja An-Nahdhyah. Jadi, ketika sudah shalat Isya 

pada malam Jum’at akan digelar pembacaan Surah Yaasin atau yasinan. Sama 

halnya yang dijelaskan Ustadz Wahidin Ar Raffany.  

Jadi, kita disini bikin yasinan setiap malam Jum’at. Jadi, Ketika sudah 

yasinan kita sosialisasikan paham islam NU yang kira ditengah 

masyarakat, seperti qunut, peringatan-peringatan (syiar) Islam yang kita 

lakukan. Dan itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa NU itu 

seperti ini.22 

 Namun, dalam pelaksanaan program ini dianggap kurang menyentuh 

masyarakat, sehingga PCNU Kabupaten Sidrap mengubah polanya dengan 

menyebar para da’i NU yang berjumlah 80 orang untuk melakukan safari dakwah 

di berbagai masjid. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Nidaul Islam sebagai berikut.  

Setelah lailatul Ijtima’ ini berjalan kita rasa kurang menyentuh 

masyarakat. Setelah itu, kita ubah polanya. Pada 2021, kita 

mengharuskan muballigh-muballig NU yang ada sekitar 80 orang. Jadi, 

setiap bulan lailatul ijtima’ itu kita ada namanya safari dakwah NU, jadi 

dalam satu kecamatan kita list masjid-masjid yang ada disana, kita 

borong satu kecamatan masjid-masjid yang ada disana. Jadi, satu 

muballigh NU itu khusus untuk satu masjid.23 

 Dalam pelaksanaan lailatul ijtima’ ini para da’i yang tersebar di berbagai 

masjid menyampaikan pesan dakwah yang memiliki tema amaliyah Aswaja An-

Nahdhiyah, seperti menjelaskan amalan yang dianggap syirik dan dibid’ahkan. 

Kegiatan yang dilakukan tersebut kemudian diberi nama “safari dakwah NU”. 

Kemudian program ini dikoordinir oleh Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama 

                                                             

21 KH. Busyrol Karim Abdul Mughni, Asal Muasal Lailatul Ijtima’ dikalangan 

Nahdahtul Ulama, 19 Desember 2020, nudepok.com, diakses 17 Agustus pukul 19.33 Wita.  
22 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
23 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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(LDNU).  

b. Pembentukan dan Penguatan Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (LDNU) 

Kabupaten Sidenreng Rappang  

 Lembaga Dakwah Nahdhatul Ulama (LDNU) merupakan lajnah 

(lembaga) yang menjadi spektrum gerakan dakwah NU di Kabupaten Sidrap 

dalam menyebarkan paham Aswaja An-Nahdhiyah. Lembaga ini berfungsi untuk 

merumuskan gerakan dakwah dan mengakomodir para da’I yang ada dilingkup 

NU Sidrap. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Wahidin Ar-Raffany: 

Dalam NU, kita bentuk lembaga dakwah. Itulah lembaga dakwah yang 

mengkoordinir ustadz-ustadz NU dalam menyebarkan paham islam 

Aswaja An-Nahdhiyah ini.24 

 Kehadiran LDNU dalam mewarnai gerakan dakwah di Sidrap baru aktif 

pada tahun 2019. Sebelumnya, gerakan dakwah yang membawakan paham aswaja 

an-Nahdhiyah hanya dilakukan secara individu, bukan organisasi. Hal ini 

disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam dalam sesi wawancara.  

Untuk yang pertama strategi komunikasi dakwah NU di Sidrap secara 

masif dilakukan pada Tahun 2019 yang bergerak atas nama organisasi NU. 

Tapi, jika atas nama pribadi, aswaja itu sudah lama bergerak di Sidrap 

Setelah terpilihnya ketua PCNU yang baru juga yakni Ustadz Yusuf kita 

leluasa bergerak. Setelah itu kami menyusun program apa yang kita 

bangun untuk menyebarkan ideologi aswaja an-nahdhiyah disini.25  

 Adapun program yang dimaksud adalah melakukan safari dakwah pada 

setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidrap, mencetuskan program 

“Muballigh NU Berbagi”. Adapun penjelasan lebih rinci, sebagai berikut: 

 

 

                                                             

24 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
25 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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1) Safari Dakwah NU.  

Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah dicantumkan, bahwa 

program safari dakwah NU merupakan kelanjutan dari lailatul ijtima’. Program 

ini melibatkan seluruh da’i NU yang berjumlah 80 orang untuk melakukan safari 

dakwah di setiap masjid yang diberikan tanggung jawab satu da’i satu masjid. 

Program ini membuat NU Kabupaten Sidrap semakin dikenal. Ustadz Nidaul 

Islam menjelaskan progress dari lailatul ijtima’ itu sendiri.  

Jadi, bulan pertama itu di Dua Pitue, kemudian bulan kedua Kulo dan 

Panca Rijang, itu langsung dua kecamatan. Lalu Pitu Riase’, lalu pernah 

juga Tellu Limpoe bersamaan dengan Panca Lautang. Lalu kami sadari 

jika para muballigh ini yang jalan maka kader-kader NU yang lain itu 

tidak terlibat. Maka dari itu, ada yang mengusulkan lailatul ijtima’ harus 

tetap jalan dan safari dakwah NU juga harus tetap jalan. Jadi sebulan 

sekali itu keduanya jalan. Sehingga yang terakhir lailatul ijtima itu di 

Watang Pulu, Masjid Nurul Yasin,26 

Selain melakukan safari dakwah dari masjid ke masjid setiap bulan, 

dilakukan pula safari dakwah yang dilakukan antar kecamatan. Jadi pengurus 

LDNU berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dilakukanlah acara tablig 

di kecamatan yang dituju. Para da’i NU juga turut bergabung dalam safari dakwah 

yang diadakan pemerintah Kabupaten Sidrap yang diadakan setiap Bulan 

Ramadhan. Namun, program tersebut mengalami kemandekan, sehingga PCNU 

Sidrap berinisiatif untuk melakukan safari dakwah pada Bulan Ramadhan. Hal ini 

disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam.   

Sempat juga tahun lalu kami mengirimkan tim safari dakwah Ramadhan, 

di Sidrap itu ada tim safarinya, tapi muballigh-mubaliigh yang ada 

didalamnya Muballigh NU juga dan ormas lain. Tapi, karena anggaran 

(tim safari dakwah pemerintah) tidak keluar maka kami (PCNU) adakan 

juga, safari dakwah di Bulan Ramadhan.27 

                                                             

26 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
27 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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 Program ini cukup memberikan banyak sumbangsi dalam meningkatkan 

eksistensi NU kepada masyarakat Sidrap. Dari sini PCNU Sidrap memanfaatkan 

momentum untuk memperkenalkan mengenai ajaran Aswaja An-Nahdhiyah yang 

dibawa oleh NU. Selain itu, turut memperkenalkan tentang ajaran NU yang sudah 

lama dipraktekkan oleh masyarakat. Ustadz Nidaul Islam menyebutkan bahwa 

respon masyarakat terkait program safari dakwah NU ini mendapat antusiasme 

yang tinggi dari masyarakat.  

Kalau kita yang mengajukan kepada pemerintah setempat (KUA dan 

kecamatan) seperti safari dakwah, awalnya kita Tanya pengurus masjid 

apakah siap menerima kehadiran kami (NU)?, kalau siap didatangi kita 

kesana dan ternyata punya efek besar, pernah saya ditanya kapan lagi 

datang kesini?. Semua kecamatan di Sidrap kan 11 ini belum kebagian 

semua tapi ada yang minta lagi didatangi, tapi kendalanya kita masih 

kekurangan muballigh atas permintaan masyarakat itu.28 

Namun, program, safari dakwah NU terhenti untuk tahun ini, disebabkan 

karena tim safari dakwah yang diisi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Darud Da’wah Wal Irsyad 

(DDI) mulai terbentuk dan dilihat pesan dakwah yang disampaikan sejalan dengan 

NU, maka program safari dakwah NU dihentikan. Selain itu, NU mulai 

memikirkan tentang pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan kepada 

masyarakat. Dalam hal ini, NU melihat komunikasi antara da’i dan Mad’u dari 

mimbar ke mimbar mulai kurang efektif, maka dari itu dibentuklah program yang 

dirancang memiliki pendekatan lain, yakni “Muballigh NU Berbagi”.  

Safari Untuk tahun ini kami tidak masifkan karena ada tim dari MUI, 

PGRI, dan DDI juga berangkat, saya sudah rapat dengan Ust. Yusuf 

katanya tidak usah dijalankan. Yang kita masifkan sekarang ini bagaimana 

muballigh mempunyai komunikasi yang lebih masif dengan masyarakat, 

maka kita adakan “Muballigh NU Berbagi”.29 

2) Muballigh NU Berbagi 

                                                             

28 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
29 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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Setelah masifnya pergerakan dari safari dakwah NU yang membuat NU 

semakin dikenal di Kabupaten Sidrap, pengurus yang ada didalam kepengurusan 

PCNU Kabupaten Sidrap mulai merancang program “Muballigh NU Berbagi” 

dengan tujuan dakwah dan dikemas menggunakan pendekatan sosial kepada 

masyarakat. Ustadz Nidaul Islam mengatakan bahwa pendekatan dakwah tidak 

hanya dilakukan dalam bentuk ceramah (non materi), namun bisa juga 

menggunakan pendekatan materi. Menurutnya pendekatan seperti ini bisa mencuri 

perhatian masyarakat.  

Jadi kita tidak hanya berbagi non materi tapi di Bulan Ramadhan ini kita 

berbagi materi dalam bentuk para muballigh itu menyumbang 100k, 700k, 

1 juta, sekarang terkumpul 5 juta Jadi kita cari orang-orang yang 

membutuhkan dan uang itu kita jadikan sembako. Jadi komunikasi seperti 

ini juga efektif karena tidak hanya menyasar non materi, tapi juga dalam 

bentuk materi. Tapi kita belum lihat ini hasilnya, tapi saya yakin 

komunikasi seperti ini akan mencuri perhatian masyarakat bahwa 

muballigh NU juga bisa seperti ini.30 

 

 

 

 

 

 

 Saat wawancara dilakukan, program ini masih dalam tahap perencanaan. 

Penulis pun tidak sempat mendatangi lokasi program saat direncanakan dan hanya 

melakukan wawancara ulang terkait hasil dari program ini. Menurut Ustadz 

Nidaul Islam, saat menjalankan program ini, mereka disambut baik oleh 

                                                             

30 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
 

Persiapan pembagian sembako untuk program 

“Muballigh NU Berbagi 
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masyarakat. Bahkan, mereka berencana akan menjalankan program ini lebih masif 

lagi sehingga bisa menjangkau lebih banyak daerah di Kabupaten Sidrap.  

3) Pemanfaatan Media Sosial 

Dari hasil pengamatan peneliti, LDNU Kabupaten Sidrap dalam 

melakukan aktivitas dakwahnya juga turut memanfaatkan media sosial. Hal ini 

terlihat dari pembuatan akun facebook lembaga ini yang bernama “Lembaga 

Dakwah NU Sidrap”. Dapat dilihat dari konten-konten yang ada didalamnya 

berisi video-video ceramah yang dibagikan dari platform youtube. Hal ini 

disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam.  

Selain itu, kami juga (ada) chanel-chanel youtube. Jadi, ada sahabat-

sahabat lain yang bergerak disitu. Mereka sudah dapat adsense dari 

(konten) ceramah bugis yang mereka buat. Tapi itu secara individu bukan 

organisasi. Seperti ada namanya Ustadz Ismail Sofyan, Fahruddin Diab, 

Syarwan kemudian masih banyak lagi. Pemberdayaannya juga bukan dari 

organisasi, tapi setiap video menggunakan atribut NU dalam chanel-chanel 

mereka (branding NU).31 

 Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam memanfaatkan 

media sosial, LDNU Sidrap tidak membuat konten atas nama organisasi, 

melainkan dilakukan oleh anggota organisasi. Adapun peran dari akun facebook 

yang dimiliki lembaga ini adalah membagikan konten yang dibuat oleh para 

anggotanya. Jika ingin disimpulkan akun itu berfungsi untuk menghimpun 

konten-konten anggotanya sehingga mudah diakses. Jika dilihat seksama 

postingan yang dibagikan dapat berupa tulisan, video, foto. Para anggota juga 

tidak jarang menandai akun LDNU agar dapat terlihat dalam kronologi akun 

LDNU.  

 Selain itu, akun media sosial yang dimiliki oleh LDNU juga berfungsi 

untuk menyebarkan info kegiatan dari PCNU. Hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat yang mengikuti akun tersebut juga merasa terpanggil. Sehingga 

                                                             

31 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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kegiatan yang dilakukan itu bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam.  

(Pada) akun facebook juga kami menyebarkan kegiatan-kegiatan. Jadi 

selain disebar ke grup WA (Whatsapp) kami juga memasifkan untuk post 

di facebook. 32 

c. Memanfaatkan Momentum Perayaan Syiar-Syiar Islam 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam memperluas syiar dakwah yang dibawa, PCNU Sidrap kerap 

melakukan perhelatan akbar. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni 

memanfaatkan momentum peringatan syiar-syiar Islam, seperti peringatan isra’ 

wal mi’raj dan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan 10 Muharram, dll. 

Kegiatan ini bertujuan sebagai konsolidasi gerakan organisasi dan pemahaman 

Aswaja An-Nahdhiyah. Dalam melaksanakan kegiatan ini, tidak hanya menyasar 

warga NU, tapi berbagai stakeholder, seperti pemerintah kabupaten hingga 

kelurahan di Kabupaten Sidrap, majelis taklim dan pegawai syara’, serta 

masyarakat secara umum. Hal ini peneliti perhatikan ketika hadir dalam beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan PCNU Sidrap. Ustadz Wahidin Ar-Raffany dalam 

wawancaranya juga mengatakan bahwa dalam berbagai peringatan yang 

                                                             

32 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
 

Perayaan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad, SAW dirangkaikan dengan tabligh 

akbar yang mengundang berbagai stakeholder 
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dilakukan PCNU Sidrap juga mengundang tokoh-tokoh agama yang terkenal di 

masyarakat.  

Disamping itu strategi yang lain kayak momen-momen peringatan isra’ 

mi’raj, peringatan maulid itu kita lakukan secara besar-besaran. Itu yang 

secara umum. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya akbar, misalnya 

kita tabligh akbar memanfaatkan momen isra’ mi’raj, kita panggil kyai-

kyai (NU) dari luar Sulsel. Dalam kegiatan itu juga mengundang banyak 

pihak, seperti bupati, camat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain.33 

d. Penguatan Badan Otonom 

Sebagaimana yang telah tertera dalam bagian struktur organisasi PCNU 

Kabupaten Sidrap, bahwa ada beberapa badan otonom (banom) yang berdiri, 

antara lain adalah Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, Persatuan 

Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu), Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU), 

IPNU dan IPPNU. Banom ini memiliki struktur kepengurusan sendiri dari 

pengurus anak cabang hingga pusat. Banom-banom yang berdiri dalam NU 

mewakili berbagai kalangan, ada banom untuk perempuan, pemuda dan pemudi, 

guru, hingga pelajar. Menurut Ustadz Wahidin Ar- Raffany, banom-banom yang 

berdiri turut menyusun strategi dalam menyebarkan paham Aswaja An-Nahdhiyah 

itu sendiri.  

Jadi, setiap banom yang terbentuk itu juga bikin kegiatan-kegiatan 

tersendiri, kayak misalnya Muslimat NU, itu juga punya pengajian yang 

dia lakukan setiap hari Rabu. Semua masjid yang ada di Sidrap itu 

berupaya mereka jangkau. Ibu-ibu muslimat itu misalnya datang ke 

masjid A dan mereka mendatangkan penceramah dari NU. Fatayat 

kemarin juga membuat kegiatan launcing rumah fidyah. Jadi, fidyahnya 

dari orang-orang NU, diterima oleh fatayat dan akan disalurkan kepada 

fakir miskin.34 

 Dalam wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada dua banom yang 

disinggung, yakni Muslimat NU serta Fatayat NU. Adapun gerakan dari Muslimat 

                                                             

33 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023 
34 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
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NU yakni pengajian yang dilakukan setiap hari Rabu, sedangkan dalam Fatayat 

NU ada program Rumah Fidyah. Sementara itu, Ustadz Nidaul Islam juga 

menyebutkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Sidrap juga 

ditopang oleh kegiatan yang diadakan oleh banom. 

Jadi gerakan dakwah NU ini juga ditopang juga oleh muslimat dari 

BKMT, fatayat, ansor dan banom2 yang lain. Muslimat ini sendiri punya 

pengajian BKMT tiap hari Rabu, dia bergerak  bukan hanya di Sidrap 

tapi sampai Enrekang. Dan penceramahnya dari Muballigh NU Sidrap. 

Jadi semua bergerak masing-masing. Pengajian muslimat itu ternyata 

setelah kita ceramah itu dia bagi-bagi doorprize. 

Dalam dua wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa banom 

Muslimat NU selalu disebut, bersamaan dengan programnya, yakni pengajian 

setiap hari Rabu. Dari pengamatan penulis dan juga informasi dari kedua 

narasumber bahwa hal yang dilakukan oleh Muslimat NU ini sangat masif dalam 

menggalang massa dari kalangan perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga. 

Maka penulis pun meneliti lebih lanjut Muslimat NU ini dengan mewawancarai 

Ibu Maryam selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidenreng Rappang.  

1) Gerakan Dakwah Muslimat NU Sidenreng Rappang 

Muslimat NU sendiri adalah salah satu banom dalam tubuh Nahdhatul 

Ulama yang menaungi perempuan-perempuan NU. Organisasi ini berdiri pada 29 

Maret 1946. Muslimat NU Kabupaten Sidrap dibawah kepemimpinan Ibu 

Maryam sudah memasuki periode kedua. Periode pertama pada tahun 2015-2019, 

sedangkan periode kedua tahun 2020-2025.  

Dalam memulai pengajian rutin yang dilakukan, Ibu Maryam menjelaskan 

bahwa gerakan ini sudah lama sekali dimulai. Pada awalnya, pengajian ini 

dilakukan di masjid dekat rumahnya yang dihadiri sekitar 10-15 orang. Kemudian, 

pengajian di masjid tidak bisa dilakukan, maka pindah ke rumah pribadinya. Pada 

saat itu, tempat pengajian digilir dari rumah jama’ah satu ke yang lain. Hal 

tersebut dilakukan selama tiga tahun. Setelah berlangsung lama, Ibu Maryam 

memulai kembali gerakan pengajiannya dari masjid ke masjid yang ada 
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dilingkungan para jama’ah. Tak disangka, pengajian yang ia lakukan mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat. Ia pun berpikir untuk melakukan pengajian 

dari desa ke desa, dengan berkoordinasi dengan panitia masjid serta majelis taklim 

setempat. Hal itu juga mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi, sehingga 

gerakan yang ia lakukan secara konsisten selama dua tahun mulai dikenal oleh 

masyarakat dan mendapat banyak jama’ah. Gerakan dakwah ini dapat 

berkembang dengan sifat konsisten dalam menjalaninya.  

Dalam menyebarkan paham Aswaja An-Nadhdiyah, Ibu Maryam 

menjelaskan bahwa dalam pengajian yang dilakukan selalu mendatangkan 

penceramah dari da’i-da’I NU, sehingga mereka bertugas untuk menyosialisaikan 

dan memberikan pemahaman terkait hal tersebut. Pesan-pesan dakwah yang 

disampaikan biasanya membahas tentang tradisi-tradisi kebudayaan yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Maryam sebagai berikut.  

Jadi saya bentuk majelis taklim untuk memberi pemahaman tentang 

Aswaja. Dan penceramah yang saya panggil memang dari NU supaya 

bisa memberi pengarahan tentang Aswaja. Pesan yang disampaikan 

mengenai Aswaja seperti kegiatan sehari-hari tentang tradisi-tradisi yang 

tidak bertentangan dengan Islam, itu tetap dibawa, seperti yasinan, 

shalawatan, ziarah-ziarah kubur, itu dikasi pemahaman supaya dia 

pahami, bahwa ini tidak bertentangan dengan agama, ini sebaiknya 

diarahkan kesini, karena banyak juga tradisi yang bertentangan dengan 

agama itu kita arahkan. Artinya banyak sekali tradisi di masyarakat 

cenderung syirik, itu tugas kami di muslimat, bagaimana caranya tradisi 

ini kita laksanakan tapi sejalan dengan agama. Seperti massokko 

petunrupa itu yang kami gali, ternyata ada pemahamannya lain ternyata 

ada yang sudah lurus. Karena sebenarnya tradisi itu salah sedikit jadi 

syirik. Itulah tujuan kami di Muslimat bagaimana merawat tradisi sesuai 

dengan ajaran Islam.35 

Dari hal wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengajian yang dilakukan 

oleh Muslimat NU berisi tentang penjelasan amaliyah-amaliyah NU yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Pengajian ini juga membahas tentang hal-hal 

yang beresiko menjadi perbuatan syirik dalam tradisi kebudayaan yang dilakukan. 

                                                             

35 Maryam, Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Maccorawali, Sidrap. 05 

Juli 2023. 
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Muslimat NU disini ingin menyampaikan bahwa tradisi-tradisi yang dilakukan 

harus sesuai dengan ajaran tokoh agama agar sesuai dengan ajaran Islam.  

Sikap konsisten oleh Muslimat NU dalam melakukan pengajian ini 

membuatnya mudah dalam mengajak orang-orang untuk ikut. Menurut Ibu 

Maryam, dalam memberi informasi terkait pengajian ia hanya menyebarkannya 

melalui grup chat whatsapp.  

Kami bentuk WA grup JSM (Jamaah Safari Majelis Taklim). Disitu ada 

400 orang didalam, jadi sekali sebar informasi semua bisa liat, apalagi 

sudah dua tahun berjalan, jadi mereka sudah tahu kalau hari Rabu siang 

kita ada safari majelis taklim, kita lewat WA saja, jadi mereka saling 

panggil lewat itu saja.36 

 Selain program pengajian, Muslimat NU juga merancang beberapa 

program lain, seperti pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan pembuatan roti 

kenari, pelatihan memandikan mayat, membentuk grup qasidah dan barzanji.  

2) Gerakan Dakwah Banom NU Lainnya.  

Menurut Ustadz Wahidin Ar Raffany, dalam menopang dakwah NU, 

banom-banom lain turut menopang dakwah Aswaja An-Nahdhiyah. Selain 

gerakan Muslimat NU, banom-banom NU seperti Fatayat NU, GP Ansor, IPNU 

dan IPPNU turut melakukan gerakan. Hanya saja gerakan banom-banom ini 

menggunakan pendekatan yang berbeda. Seperti Fatayat NU dengan program 

Rumah Fidyah, menggunakan pendekatan sosial ekonomi. Begitupun dengan GP 

Ansor, melalui badannya yang bernama Barisan Ansor Serbaguna (Banser) 

menggunakan pendekatan sosial juga, seperti melakukan pengamanan acara-acara 

masyarakat, turut dalam kerja bakti, dll. Sedangkan, jika IPNU dan IPPNU hanya 

melakukan perekrutan, sedangkan dalam melakukan gerakan dakwah diranah 

pelajar belum optimal. Hal ini disampaikan Ustadz Wahidin Ar Raffany dalam 

wawancara.  

                                                             

36 Maryam, Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Maccorawali, Sidrap. 05 

Juli 2023 
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Kalau gerakan banom yang saya amati itu, memang Muslimat NU 

bergerak secara masif. Banom lain juga seperti itu, seperti Fatayat NU 

dengan program yang baru-baru ini, yaitu Rumah Fidyah, Ansor Banser 

juga yang banyak turun melakukan pengamanan, saya juga melihat masif 

kaderisasinya. Sedangkan IPNU dan IPPNU saya lihat masih belum ada 

gerakannya selain lakukan kaderisasi yang disebut Makesta (Masa 

Kesetiaan Anggota).37 

e. Melakukan Kaderisasi Secara Masif 

Adapun kaderisasi yang dimaksud adalah Pelatihan Penggerak Nahdhatul 

Ulama (PKPNU).  Menurut Ustadz Wahidin Ar Raffany, PKPNU ini masif 

dilaksanakan pada tahun 2000. Dari penuturannya, pada saat itu, PKPNU berhasil 

dilaksanakan sampai tujuh angkatan dengan mengkader 500 orang yang sebagian 

besar dari kalangan da’i yang ada di Kabupaten Sidrap. Setelah PKPNU digelar, 

terdapat konsolidasi antara para da’i ini, baik dari segi pemikiran dan arah gerak 

bersama, sehingga membentuk lembaga dakwah yang dinamakan Lembaga 

Dakwah Nahdhatul Ulama (LDNU) Kabupaten Sidrap. Hal ini disampaikan 

Ustadz Wahidin Ar Raffany dalam sesi wawancaranya.  

Gerakan NU Sidrap itu mulai booming itu setelah tahun 2000, setelah 

kita gencar lakukan Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU). Jadi 

ustadz-ustadz diajak masuk PKPNU, setelah itu kita lakukan setting 

gerakan bersama-sama. Jadi selama ini kita berdakwah sendiri-sendiri. 

Setelah PKPNU terbentuk LDNU, kemudian disitu ada semacam 

persamaan gerakan dakwah, bahwa ini yang kita tuju, ini isu-isu yang 

mau melegitimisi ideologi NU dan itu yang kita lawan, baik dimimbar 

mau dimedsos.38 

 Dalam melakukan perekrutan, selain melihat dari segi pemikiran dan 

pemahaman agama, PCNU Sidrap juga merekrut para da’i yang namanya sudah 

dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika berdakwah mereka bisa diterima dengan 

baik dan ajaran yang disampaikan dapat dimengerti. Selama berdakwah, para da’i 

ini juga kerap menggunakan atribut NU sebagai branding organisasi. Dari 

                                                             

37 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  

 
38 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
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pemakaian atribut itu, masyarakat jadi semakin mengenal NU berikut dengan 

ajaran Aswaja An-Nahdhiyah yang dibawanya.   

f. Melakukan Pendekatan Dari Pesantren 

Dalam menyebarkan paham Aswaja An-Nahdhiyah, PCNU Kabupaten 

Sidrap kerap melakukan pendekatan kepada pesantren yang ada di Kabupaten 

Sidrap. Walaupun pendekatannya tidak secara langsung, tapi PCNU Kabupaten 

Sidrap melakukannya dengan membina hubungan dengan beberapa pesantren 

tersebut. Hal ini dilakukan dalam bentuk menjadikan lokasi pesantren sebagai 

tempat kegiatan. Walaupun tidak semua kegiatan yang dilakukan di pesantren. 

Selain itu, dalam membina hubungan dengan lembaga pesantren PCNU 

Kabupaten Sidrap diuntungkan dengan banyaknya kader yang menjadi pengajar di 

Pesantren tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Wahidin Ar Raffany, sebagai 

berikut.  

Jadi, pesantren inilah yang kita koordinir menjadi satu kesatuan dengan 

NU, seperti DDI As Salman, Al Urwah, Al Wahid. Kader-kader NU juga 

tersebar di pesantren. Kemarin kita adakan PKPNU itu dari pesantren ke 

pesantren. Kalau Al Urwah itu sudah dua kali, As Salman 2 kali, satu kali 

juga di Pesantren Nurul Ikhlas Bila. 39 

 

g. Besti NU Gais (Bersantai Sambil Taklim, Ngopi Untuk Gagas Perkara Iman 

dan Islam) 

Program ini merupakan program terbaru yang dilakukan oleh PCNU 

Sidrap, di-launching pada 24 Juni 2023 di Rappang. Dalam kesempatan ini 

penulis tidak sempat mewawancarai pengurus PCNU Sidrap, tapi memperoleh 

keterangan yang disampaikan langsung oleh Ustadz Muhammad Yusuf. Dalam 

penuturannya, Besti NU Guys merupakan forum dakwah bagi anak muda yang 

ingin belajar agama.  

                                                             

39 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023. 
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Dalam pamflet yang dibagikan dapat kita lihat terdapat tagline yang 

bertajuk “Echo Boomers Community”. Dalam penjelasan Ustadz Muhammad 

Yusuf berkata bahwa tagline tersebut dipakai untuk menarik perhatian anak muda 

karena target dari program tersebut adalah generasi milenial. 

Sebenarnya Besti NU Gais ini adalah satu program yang coba kami 

lakukan untuk adek-adek milenial, makanya kita pakai echo boomers 

community. Sebenarnya echo boomers adalah nama untuk anak2 

milenial, Cuma community kami tambah. Nanti kegiatan echo boomers 

community ini akan kita lakukan dari kecamatan ke kecamatan. 

Kayaknya NU kalau diundang rapat susah mengumpulkan banyak orang, 

tapi kalau di warkop mungkin banyak yang datang. Saya pakai istilah 

Besti NU Gais untuk lebih mencocokkan pendekatan ke anak muda.40 

 Ustadz Muhammad Yusuf menguraikan bahwa asal mula terbentuknya 

program ini merupakan hasil perenungan bahwa ustadz atau penceramah hanya 

dekat kepada masjid dan mimbar, sehingga melupakan tempat lain. Menurutnya, 

para da’i juga harus berani mendekatkan diri di tempat lain, seperti tempat 

hiburan, misal warung kopi (warkop). Maka dari itu, program ini sejenis safari 

dakwah, tapi akan dilakukan dari warkop ke warkop. Ia menilai bahwa tempat 

tersebut merupakan representasi tempat berkumpulnya para anak muda, sehingga 

target yang ditentukan, yakni anak muda bisa tersampaikan secara efektif. Hal ini 

disampaikan melalui pidato sambutannya sebagai berikut.  

                                                             

40 Muhammad Yusuf, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sidrap (Pidato Sambutan 

Launching Program BESTI NU GAIS), Rappang, Sidrap. 24 Juni 2023.  

 

Pamflet acara launcing Besti NU Gais 
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Ini hasil dari perenungan saya, bahwa penceramah itu (hanya ada) dari 

mimbar ke mimbar, masjid ke masjid, orang yang dimasjid itu saya kira 

mereka sudah beriman, tapi adek-adek kita yang diluar itu mestinya kita 

juga berikan pencerahan. Jadi, yang belum ada saat ini adalah ustadz 

masuk warkop. NU wilayah Sidrap ini mestinya kita melihat semua lini 

untuk menyampaikan Islam ke semua kalangan. Saya sebenarnya 

merenung bagaimana dakwah bisa tersampaikan dimana-mana.41  

Dari beberapa program yang telah dipaparkan, terdapat bentuk strategi 

komunikasi yang diterapkan oleh PCNU Kabupaten Sidrap. Bentuk-bentuk 

strategi komunikasi tersebut dapat dilihat dari segi komunikator, khalayak, pesan, 

metode, dan penggunaan media.  

 Dalam Effendy, telah disebutkan bahwa dalam strategi komunikasi, 

terdapat empat komponen yang menjadi pusat kajian, yakni komunikator, pesan, 

media, dan khalayak sasaran.  

 Pertama, komunikator merupakan pihak yang menjalankan proses strategi 

komunikasi. Dalam hal ini, pihak komunikator merupakan PCNU Kabupaten 

Sidrap. Dalam melakukan komunikasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh 

komunikator, yakni daya tarik dan kredibilitas. Jika diperhatikan, salah satu daya 

tarik yang menjadikan dakwah PCNU Kabupaten Sidrap Sidrap banyak diminati 

oleh masyarakat, yakni para da’i yang mereka rekrut merupakan ustadz-ustadz 

yang sudah dikenal dan diminati oleh masyarakat. PCNU Kabupaten Sidrap 

memanfaatkan ini untuk menarik minat masyarakat terhadap dakwah yang mereka 

sampaikan. Selain itu, dalam branding organisasi, para ustadz ini selalu 

menggunakan atribut NU, baik baju, songkok, dan sarung, sehingga ketika 

berdakwah mereka, baik membawa nama individu dan organisasi, branding NU 

selalu melekat dalam diri mereka. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Wahidin Ar 

Raffany, sebagai berikut.  

                                                             

41 Muhammad Yusuf, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sidrap (Pidato Sambutan 

Launching Program BESTI NU GAIS), Rappang, Sidrap. 24 Juni 2023.  
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Paling penting juga itu memperkenalkan diri saya ini orang NU dengan 

menggunakan atributnya. Rata-rata dai-dai muda NU selalu 

menggunakan songkok (atribut) NU, jadi dia sengaja lakukan branding 

NU untuk memperlihatkan bahwa di Sidrap itu ada NU.42  

Dalam wawancara bersama Ustadz Nidaul Islam juga memaparkan hal 

tersebut. Ia juga menambahkan salah satu yang membuat NU mempunyai daya 

tarik karena branding antara individu yang melekat pada seorang da’i dengan 

organisasi itu berhubungan satu sama lain.  

Jadi memang kita perintahkan semua muballigh NU, kalau tampil 

(ceramah) harus memakai atribut NU. Kalau di masyarakat branding NU 

memiliki citra yang positif. Apalagi namanya Ust. Yusuf, pasti 

masyarakat. Jadi antara branding NU dengan diri itu saling berkaitan.43 

 Selain daya tarik, komunikator juga harus membangun kredibilitas yang 

dinilai oleh masyarakat. Bentuk dari kredibilitas ini adalah ajaran dakwah yang 

disampaikan sama dengan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Ustadz Nidaul Islam untuk membangun kredibilitas para da’i NU, mereka harus 

menjalankan tradisi-tradisi keagamaan NU sesuai yang disampaikan kepada 

masyarakat. Ia menyampaikan hal ini menjadi tantangan tersendiri, sebab masih 

banyak da’i yang tidak mengindahkan hal tersebut.  

Jadi kita juga memperlihatkan kepada masyarakat ketika kita 

berkomunikasi/berceramah, misalnya tarwih katanya 20 rakaat 

(merupakan tradisi NU) tapi kenapa muballigh-muballigh NU kalau 

delapan rakaat sudah pulang, ini tantangannya. Jadi kita kritik kemarin. 

Muballigh-muballigh NU itu harus tinggal 20 rakaat. Walaupun 

alasannya jauh rumahnya, tapi itukan memengaruhi pandangan 

masyarakat. Masyarakat tidak mau tau, nah jadi itu harus sinkron antara 

ucapan dengan yang dibicarakan.44 

                                                             

42 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
43 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
44 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
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Selain itu, daya tarik PCNU Kabupaten Sidrap juga terdapat dari 

kemampuan para da’i dalam menyampaikan ceramah berbahasa Bugis. Hal ini 

disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam, sebagai berikut.  

Kelebihan dari Mubaligh NU Sidrap itu dalam berkomunikasi, karena 

kondisi masyarakat Sidrap itu kan suka berbahasa Bugis.45 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Al Qur’an Surah Ibrahim ayat 4 

berbunyi: 

ه سُوْلٍ اِّلََّّ بِّلِّسَانِّ قَوْمِّ نْ رَّ ل  لِّيبُيَ ِّنَ لَهُمْ فَۗ  ٖ  وَمَآ ارَْسَلْناَ مِّ    ...  يضُِّ

Terjemahan: 

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia 

dapat memberi penjelasan kepada mereka….46  

 Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu rahmat yang diberikan 

Allah, SWT kepada umat manusia yakni mengutus para nabi dan rasul kepada 

suatu kaum yang berbahasa sama dengan mereka. Hal tersebut dilakukan agar 

ajaran yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik.47 

Kedua, pesan yang disampaikan dalam komunikasi harus sesuai dengan 

tujuan komunikasi tersebut. Dalam hal ini, tujuan komunikasi PCNU Kabupaten 

Sidrap adalah bagaimana agar NU secara organisasi dapat eksis ditengah 

masyarakat, sehingga pesan dakwah Islam berpaham Aswaja An Nahdhiyah dapat 

diterima dengan baik. Dalam merumuskan pesan komunikasi, PCNU Kabupaten 

Sidrap tidak memberikan rumusan tertentu. Menurut Ustadz Nidaul Islam, pesan 

dakwah yang sering disampaikan oleh para da’i NU adalah terkait amalan-amalan 

NU yang sering dibid’ahkan oleh media dan kelompok yang kontra.  

                                                             

45 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
46 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 255 
47 Fathya Azzahrah, “Konsep Media Dalam Tafsir Dakwah: Analisis Tafsir Surat Ibrahin 

Ayat 4 dan Surat Al-An’am Ayat Ayat 75 ”, Jurnal Peurawi, 5 no. 2 (2022). h. 58. 
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Untuk pesan ini sebenarnya tidak terarah ya. Awalnya masukannya harus 

diseragamkan, seperti bulan ini kita bahas tentang ziarah kubur, bulan 

depan tentang barzanji, tapi sampai saat ini belum terarah mengenai 

amaliyah-amaliyah mana yang akan dibahas. Jadi, kita kembalikan pada 

masing-masing muballigh tapi harus tentang amaliyah-amaliyah NU. Hal 

yang sering dibahas dalam ceramah masyarakat NU itu pertama, tentang 

shalawatan, kedua masalah ziarah kubur, ketiga barzanji, maulidan, 

ratiban, istighosah. Jadi, masyarakat dan media pernah membid’ahkan 

sehingga kita harus memperkuat dalil-dalil terkait itu, seperti barzanji.48 

Ketiga, penentuan khalayak atau mad’u dalam strategi komunikasi dakwah 

sangatlah penting. PCNU Kabupaten Sidrap dalam menentukan khalayak 

sebenarnya tidak ada hal khusus. Namun, menurut pengamatan penulis bahwa 

banom-banom yang terbentuk merupakan representasi dari khalayak yang dituju 

oleh NU. Dalam hal ini, banom Muslimat NU sasaran dakwahnya adalah 

perempuan, GP Ansor yang berdakwah kepada para pemuda, Fatayat NU 

sasarannya adalah kaum pemudi, IPNU dan IPPNU sasarannya adalah para 

pelajar. PCNU Kabupaten Sidrap gencar melakukan koordinasi pada organisasi 

tersebut dalam hal menyasar khalayak yang dituju. Namun, terkadang ada 

program PCNU Kabupaten Sidrap yang dilakukan menyasar khalayak tertentu, 

seperti program “Besti NU Gais” yang menyasar kaum milenial. Hal ini 

disampaikan oleh Ustadz Wahidin Ar Raffany, sebagai berikut.  

Tidak, artinya mereka itu berdakwah secara alamiah. Namun, dalam 

menyasar kalangan tertentu kita ada yang namanya badan otonom 

(banom). Jadi, seperti Muslimat menyasar perempuan, seperti ibu-ibu 

rumah tangga, dll, GP Ansor dan Fatayat NU itu menyasar kaum muda, 

kalau IPNU dan IPPNU menyasar kalangan pelajar atau siswa. Tapi, 

antara pengurus cabang (PC) dengan banom tersebut sering melakukan 

koordinasi, sehingga gerakan kita itu merupakan satu kesatuan.49 

Keempat, media merupakan hal penting diperhatikan dalam strategi 

komunikasi. Dalam menerapkan strategi komunikasi, PCNU Kabupaten Sidrap 

menggunakan media mimbar dan media sosial dalam menyampaikan dakwahnya. 

                                                             

48 Nidaul Islam, Ketua LDNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Pangkajene, Sidrap. 27 

Maret 2023. 
49 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
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Adapun media sosial yang digunakan seperti facebook dan youtube. Selain itu 

mereka juga menggunakan media sosial whatsapp grup dalam menyampaikan 

dakwah maupun kegiatan yang dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengamatan peneliti, konten-konten yang sering diproduksi dan 

dibagikan oleh PCNU Kabupaten Sidrap adalah konten ceramah berbahasa bugis. 

Hal ini menarik bagi masyarakat Sidrap yang notabene gemar berbahasa Bugis 

sehingga hal tersebut menarik perhatian masyarakat. Dalam gambar yang 

dicantumkan juga dapat dilihat selain mencantumkan konten berbahasa bugis, 

juga dicantumkan kata “lucu”. Hal ini memberikan kesan bahwa pesan dakwah 

yang dibawakan ringan dan mudah dipahami masyarakat awam.  

Dalam Anwar Arifin pun turut merumuskan metode strategi komunikasi. 

Metode ini dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi pelaksanaannya dan sisi 

pernyataan atau pesan yang dikandung. Dalam metode strategi komunikasi yang 

diterapkan oleh PCNU Kabupaten Sidrap terdapat beberapa metode yang 

diterapkan, jika dilihat sisi pelaksanaannya metode yang dipakai yakni metode 

redundancy (repetition). Sedangkan dari sisi pernyataan pesan yang dikandung 

menggunakan metode informatif, metode edukatif, dan metode persuasif.  

Postingan Akun Facebook dalam akun Lembaga Dakwah NU 

Sidrap 
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Penerapan metode redundancy (repetition) dapat dilihat dari beberapa 

program yang rutin digelar baik itu sekali dalam seminggu, sebulan bahkan 

setahun. Seperti yang terlihat dalam program lailatul ijtima’, safari dakwah NU, 

Besti NU Gais yang dilakukan setiap bulan dan perayaan-perayaan syiar Islam 

yang rutin dilakukan setiap tahun. Begitupun, dengan program pengajian 

Muslimat NU yang rutin dilakukan setiap minggu. Penggunaan metode 

redundancy dapat menjadikan strategi komunikasi dakwah yang dilakukan efektif, 

karna pesan dan kegiatan yang dilakukan rutin dan berulang-ulang akan 

menstimulus khalayak.  

Sedangkan, metode dari segi pernyatan pesan yang dikandung, PCNU 

Kabupaten Sidrap menerapkan tiga metode, yakni metode informatif, metode 

edukatif, metode persuasif. Metode informatif dapat dilihat dari konten ceramah 

yang disebar dari akun facebook LDNU Kabupaten Sidrap berupa informasi 

keutamaan suatu amalan, tata cara pelaksanaan ibadah, dan anjuran amalan pada 

hari-hari tertentu, misalnya amalan puasa arafah dan amalan lainnya.  

Metode edukatif penerapannya dapat dilihat dari beberapa pengajian 

Muslimat NU, membahas tentang masalah-masalah fiqih wanita dan 

permasalahan perempuan lainnya. Pesan edukatif juga dapat dijumpai dalam 

program Besti NU Gais. Dalam program tersebut, pesan yang disampaikan sering 

berupa pesan-pesan edukatif tentang hukum suatu amalan dan ajaran agama 

lainnya.  

Metode persuasif bisa dilihat dari pendekatan PCNU Kabupaten Sidrap, 

lembaga, dan banom terhadap lapisan masyarakat awam dengan berceramah 

menggunakan bahasa Bugis, hal ini dapat menyentuh hati masyarakat karena 

bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dekat dengan keseharian mereka.  

Selain strategi komunikasi, penerapan strategi dakwah juga terlihat dalam 

komunikasi dakwah yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Sidrap. Dari beberapa 

program yang telah dipaparkan, penulis melihat terdapat bentuk strategi dakwah 

yang diterapkan oleh PCNU Kabupaten Sidrap ini. Adapun strategi yang 
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diterapkan yakni bentuk strategi yang dikemukakan oleh Al Bayanuni (1993), 

yakni: 

a. Strategi sentimental (al manhaj al-‘athifi) 

Strategi sentimental merupakan strategi dakwah dalam bentuk menyentuh 

hati dan menggerakkan perasaan mad’u. Bentuk dari strategi ini dapat berupa 

nasehat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, dan memberikan 

pelayanan yang baik.  

Bentuk dari strategi ini dapat dilihat penerapannya dari program 

“Muballigh NU Berbagi” yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah NU Kabupaten 

Sidrap. Melalui program tersebut LDNU dapat menyentuh masyarakat menengah 

ke bawah. Penerapan dari strategi ini juga terlihat pada program “Rumah Fidyah” 

oleh Fatayat NU. Dalam program ini, pembayaran fidyah oleh warga NU akan 

disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.  

Hal ini juga terlihat dari beberapa kegiatan PCNU Kabupaten Sidrap yang 

mengundang beberapa pihak, baik pemerintahan, tokoh agama, majelis taklim, 

sampai kepada pesantren-pesantren. Dalam bentuk ini, terlihat hubungan yang 

dijalin tersebut memengaruhi perasaan mad’u untuk bergerak sesuai ajaran Islam 

yang berpaham Aswaja An- Nahdhiyah.  

Penerapan strategi ini pun ada dalam kegiatan pengajian rutin oleh 

Muslimat NU. Hal yang mereka selalu lakukan setiap pengajian adalah 

mengadakan doorprize setiap penghujung acara, Menurut Ibu Maryam, hal ini 

cukup membuat para jama’ah gembira setiap datang ke pengajian.  

Dan kami juga adakan doorprize yang menjadi acara favoritnya jamaah. 

Biasa ada plastik (perabotan rumah tangga), ada sembako, ada saja yang 

kasi kita dana untuk doorprize. Ada itu jamaah dari muslimat namanya P. 
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Enna dia pedagang, jadi setiap hari Rabu dia kasi satu lusin sembako, dan 

dari situ ada juga jamaah yang ikutan ingin menyumbang.50 

 Dalam wawancara diatas juga ditemukan antusiasme para pengurus dan 

jama’ah dalam pengadaan doorprize tersebut.  

b. Strategi rasional (a -manhaj al’aqli) 

Strategi ini merupakan bentuk strategi dakwah yang mendorong mad’u 

untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari suatu pesan dakwah 

yang disampaikan. Salah satu bentuk dari strategi ini adalah ceramah atau 

tausyiah para tokoh agama baik di masjid maupun tempat lainnya.  

Dalam penerapannya, PCNU Kabupaten Sidrap melakukan strategi ini 

melalui program “Safari Dakwah NU”, baik yang dilakukan oleh LDNU maupun 

yang dilakukan oleh Muslimat NU. Dalam program safari dakwah yang dilakukan 

LDNU maupun Muslimat NU selalu menyampaikan pesan-pesan yang membuat 

para mad’u yang hadir berpikir dan merenungkan ajaran terkait Islam berpaham 

Aswaja An-Nahdhiyah. Menurut Ustadz Nidaul Islam pesan dakwah yang sering 

disampaikan dalam setiap forum dakwah NU ialah berkaitan dengan amaliyah NU 

yang dikatakan bid’ah dan syirik. Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebagai 

berikut.  

Hal yang sering dibahas dalam ceramah masyarakat NU itu pertama, 

tentang shalawatan, kedua masalah ziarah kubur, ketiga barzanji, 

maulidan, ratiban, istighosah. Jadi, masyarakat dan media pernah 

membid’ahkan sehingga kita harus memperkuat dalil-dalil terkait itu, 

seperti barzanji.51 

 Selain itu, penerapan strategi ini juga bisa dilihat melalui program “Besti 

NU Gais”. Program ini menyasar anak milenial sebagai sasaran utama. Dalam 

pelaksanaannya menyampaikan ceramah dari warkop ke warkop, PCNU 
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Kabupaten Sidrap menyampaikan pesan-pesan dakwah yang menekankan agar 

mad’u dapat merenungkan ajaran-ajaran agama.  

 Dalam forum safari dakwah juga para mad’u diperkenankan untuk 

melakukan tanya jawab kepada penceramah. Jadi, ada suatu forum yang 

memberikan ruang kepada para mad’u untuk mendialogkan agama kepada para 

ustadz. Contohnya, terdapat dalam forum dakwah yang dilakukan oleh Muslimat 

NU, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Maryam.  

Setelah yasinan ceramah agama, kemudian buka pertanyaan, banyak juga 

yang bertanya soal tradisi-tradisi agama, Cuma kita selalu tekankan 

semua amalan bagus.52 

c. Strategi Indrawi (al-manhaj al Hissi ) 

Bentuk strategi ini juga biasa disebut sebagai strategi eksperimen atau 

strategi ilmiah. Dalam strategi ini metode dakwah yang digunakan berupa segala 

bentuk yang merujuk kepada pengamatan panca indera. Bentuk dakwah yang 

dilakukan dalam strategi ini dapat berupa praktek keagamaan, keteladanan, dan 

penayangan film.  

PCNU Kabupaten Sidrap menerapkan strategi ini dalam bentuk melakukan 

tradisi shalawatan, tahlilan, dan barzanji pada setiap perhelatan akbar yang 

diselenggarakan. Strategi ini juga dapat dilihat dari penyelenggaraan yasinan 

setiap malam Jum’at yang dilakukan pada lailatul ijtima’. Hal ini memperlihatkan 

bahwa jika ada kegiatan yang telah disebutkan, maka itu adalah NU. Selain itu, 

Muslimat NU juga melakukan hal yang sama dalam setiap safari dakwah yang 

diadakan di berbagai daerah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Maryam, sebagai 

berikut.   

Untuk tradisi saat pengajian itu selalu diawali dengan shalawatan karena 

kami ada pembagian tugas, jadi saat menunggu jamaah yang lain kita 
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lantunkan shalawat. Pas jam dua penceramah sudah datang kita yasinan 

bersama dengan penceramah, tapi ada juga khusus yang memimpin 

yasinan. Bahkan, yang saya lihat sudah banyak yang hapal.53  

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Dakwah 

PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang 

1. Faktor Pendukung Strategi Komunikasi Dakwah PCNU Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

  Faktor pendukung PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

menjalankan strategi komunikasi dakwah, telah disebutkan oleh Ustadz Wahidin 

Ar Raffany dalam wawancaranya. Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam menjalankan strategi komunikasi dakwah, ada beberapa faktor yang 

mendukung jalannya strategi komunikasi dakwah, baik dari segi da’i dan SDM 

organisasi (komunikator) dan segi mad’u (komunikan).   

  Dari segi da’i (komunikator), dapat dilihat pada kutipan wawancara 

sebelumnya, bahwa melalui kaderisasi PKPNU banyak ustadz-ustadz yang 

direkrut merupakan da’i yang sudah terkenal di masyarakat dan mempunyai 

kredibilitas, sehingga mereka telah memiliki tempat dalam hati masyarakat. Hal 

ini memudahkan dalam proses penyampaian pesan. Apalagi dalam melakukan 

aktivitas dakwah para da’i NU kerap kali memakai atribut organisasi, sehingga 

lebih memperkuat identitas mereka sebagai jama’ah NU.  

Gerakan NU Sidrap itu mulai booming itu setelah tahun 2000, setelah 

kita gencar lakukan Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU). Jadi 

ustadz-ustadz diajak masuk PKPNU, setelah itu kita lakukan setting 

gerakan bersama-sama. Jadi selama ini kita berdakwah sendiri-sendiri. 

Setelah PKPNU terbentuk LDNU, kemudian disitu ada semacam 

persamaan gerakan dakwah, bahwa ini yang kita tuju, ini isu-isu yang 

mau melegitimisi ideologi NU dan itu yang kita lawan, baik dimimbar 

mau dimedsos. Hal ini menjadi salah satu peluang kami karena para da’i 

dan ustadz yang kami ajak itu sudah punya nama dimasyarakat.54 
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  Faktor pendukung dari segi komunikator juga berasal dari inisiatif anggota 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan organisasi. Insiatif tersebut berupa 

pendanaan untuk suatu kegiatan. Dalam wawancara Bersama Ustadz Wahidin Ar-

Raffany menyebutkan organisasi sama sekali tidak mengalami hambatan 

persoalan dana. Ia menjelasakan jika ada dana yang dibutuhkan, pengurus hanya 

berkomunikasi melalui grup whatsapp bersama seluruh kader.  Hal ini ia sebutkan 

dalam wawancara sebagai berikut.  

Kita di NU tidak pernah pusing soal dana kalau ada kegiatan. Kalau kita 

mau tabligh akbar misalnya, biasanya satu malam bisa terkumpul 19 jt. 

Kayak sekretariat juga kemarin, kita mau kontrak (Gedung) untuk 

sekretariat, (dananya) terkumpul hanya waktu 1 malam saja diborong 

sama kader-kader. Sama seperti kemarin kita datangkan kyai dari Jawa, 

teman-teman kita buat daftar nama yang menyumbang, tidak keluar dari 

koin NU dalam uang itu habis untuk kegiatan dan itu hampir 10-20jt. 

Jadi di grup WA disitu kita komunikasi.55 

  Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Nidaul Islam. Ia mengatakan bahwa 

dalam PCNU Kabupaten Sidrap terdapat program yang mengumpulkan dana 

untuk kegiatan yang dilakukan organisasi, program tersebut bernama “Koin NU”. 

Jadi bentuk dalam program tersebut, pengurus membuat celengan, kemudian 

disebar di berbagai tempat oleh kader-kader NU, misalnya di kios, warung 

kopi/kafe, minimarket, dan tempat lainnya. Hal ini disebutkan dalam wawancara, 

sebagai berikut. 

Jadi dana kita ambil dari Koin NU. Jadi Koin NU ini bukan 

diperuntukkan pada pembangunan tapi kepada kegiatan-kegiatan yang 

akan kita adakan baik dari tingkatan PC maupun MWC. Jadi kadang 

terkumpul 25 jt. Jadi, kalau ada kegiatan itu dibagi-bagi. Seperti channel 

NU itu kita danai, tim safari, tapi tim safari bulanan itu yang berangkat 

ke MWC tidak kita danai, kenapa? Alasannya Ust Yusuf kemarin itu 

adalah sesekali kta harus memberikan 100% pada masyarakat, karena 

NU sudah memberikan banyak untuk kita.56 

  Insiatif anggota dalam hal pendanaan program juga terlihat dalam program 
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“Muballigh NU Berbagi”Ustadz Nidaul Islam mengatakan dalam program 

tersebut banyak dari para da’i NU memberikan sumbangan, sehingga menunjang 

program dapat berjalan dengan baik. Hal ini dinyatakan oleh Ustadz Nidaul Islam 

dalam wawancara, sebagai berikut, 

Jadi kita tidak hanya berbagi non materi tapi di Bulan Ramdhan ini kita 

berbagi materi dalam bentuk muballigh2 itu menyumbang 100k, 700k, 1 jt, 

sekarang terkumpul 5 juta.57 

  Dari segi mad’u (komunikan/khalayak), Ustadz Wahidin Ar-Raffany 

menyebutkan bahwa masyarakat Kabupaten Sidrap sudah lama melakukan tradisi-

tradisi keagamaan yang merupakan salah satu pesan dakwah PCNU Kabupaten 

Sidrap, seperti maulidan, tahlilan, barzanji, dll. Hal ini menjadi pendukung, 

sehingga dalam komunikasi dakwahnya PCNU Kabupaten Sidrap hanya 

melakukan penguatan dimasyarakat bahwa aktivitas yang meraka telah lama 

lakukan adalah ajaran NU. Dalam pandangan NU, masyarakat ini merupakan 

kelompok NU kultural, sedangkan para pengurus disebut NU struktural. 

Dulu, awal-awal Ketika tahun 2000, biasa kita ajak yasinan di rumahnya, 

yasinan di rumah jabatan bupati, rumah tokoh masyarakat yang dianggap 

berpengaruh, itu untuk menunjukkan bahwa NU itu seperti ini. Jadi tanpa 

kita bilang bahwa anda NU, mereka sudah mengaku NU. Seperti saya 

pribadi biasa kalau ceramah saya sosialisasikan, bahwa gampang 

membedakan NU dan bukan NU itu, dilihat dari amaliyahnya. Jadi 

Ketika orang shalat mengeraskan lafadz bismillah itu NU. Tanpa 

sebenarnya  kita bilang NU, masyarakat sudah melakukan amaliyah NU. 

Dalam artian, kalau NU kan dilihat dari empat hal, amaliyah, Fikrah 

(cara berfikir), harakat (Gerakan), dan Ghirahnya, jadi empat itu untuk 

mengukur ke-NU-an seseorang.58   

  Sementara itu, dalam wawancara bersama Ustadz Nidaul Islam juga 

menambahkan faktor pendukung strategi komunikasi dakwah PCNU Kabupaten 

Sidrap, yakni dari segi pesan dan segi eksternal organisasi. Menurutnya, pesan 

dakwah berbahasa Bugis yang sering dibawakan para da’i NU ini membuat 

masyarakat lebih paham terhadap pesan yang dibawakan.  
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Kelebihan dari Mubaligh NU Sidrap itu (fasih) dalam berkomunikasi 

(menggunakan bahasa Bugis), karena kondisi masyarakat Sidrap itu kan 

suka berbahasa Bugis.59 

Ia juga menambahkan, bahwa salah satu peluang strategi komunikasi 

dakwah PCNU Kabupaten Sidrap ialah terdapat beberapa organisasi eksternal NU 

berbasis Islam yang besar sejalan dengan paham Aswaja An-Nahdhiyah yang 

dibawakan, seperti halnya As’adiyah dan Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI). 

Antara NU dengan kedua organisasi tersebut memiliki paham yang sama namun 

gerakan yang berbeda. Meskipun begitu mereka senantiasa saling menguatkan 

dalam melakukan dakwah Islam. 

Untuk Aswaja An-Nahdhiyah juga terbantu oleh organisasi aswaja (yang 

sepaham) dengan NU. Seperti Aswaja DDI dan Aswaja AS’ADIYAH. 

Karena tidak semua DDI dan As’adiyah itu NU. Secara amaliyah kita 

sama tapi untuk gerakan kita beda karena beda organisasi. Kita terbantu 

itu dengan penceramah mereka dalam penguatan ideologi Aswaja An-

‘nahdhiyah. Seperti di Tanrutedong itukan mereka lebih banyak 

memberikan porsi untuk as’adiyah dibandingkan NU. Apalagi masjid 

yang ada hubungannya yang dekat dengan As’adiyah itu pasti lebih 

banyak porsinya, sisanya NU.60 

2. Faktor Penghambat Strategi Komunikasi Dakwah PCNU 

Kabupaten Sidrap 

  Dalam Badudu dan Zain, hambatan adalah istiah yang dapat dijelaskan 

sebagai atau halangan yang muncul dalam konteks komunikasi. Efektivitas 

komunikasi pada dasarnya sangat bergantung pada seberapa besar hambatan 

komunikasi yang terjadi. Dalam setiap interaksi komunikasi, pasti aka nada 

beragam hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas proses komunikasi 

tersebut. Khususnya dalam konteks komunikasi yang menargetkan khalayak yang 

banyak, penting untuk dicatat bahwa audiens memiliki sifat yang heterogen. 

Hambatan umum yang biasa terjadi dalam proses komunikasi dapat dibagi 
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menjadi dua, yakni dari segi internal dan eksternal61. Dalam penelitian ini, 

hambatan internal yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari internal 

PCNU Kabupaten Sidrap. Sedangkan, hambatan eksternal adalah hambatan yang 

berasal dari eksternal PCNU Kabupaten Sidrap.  

  Faktor penghambat strategi komunikasi dakwah PCNU Kabupaten Sidrap 

dijelaskan oleh Ustadz Wahidin Ar-Raffany. Dalam wawancara yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat strategi komunikasi 

dakwah PCNU Kabupaten Sidrap dapat dibagi menjadi faktor internal dan 

eksternal.  

  Adapun faktor internal yang menghambat strategi komunikasi dakwah 

PCNU Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni faktor sumber daya manusia (SDM). 

Sebagian besar para pengurus memiliki jabatan dalam pemerintahan dan juga 

banyaknya pekerjaan yang mengharuskan mereka meninggalkan Sidrap, sehingga 

mereka kurang bisa meluangkan waktu dalam agenda organisasi. Hal serupa juga 

dialami oleh Ibu Maryam selaku Ketua Muslimat NU dalam sesi wawancaranya: 

Hal yang menjadi hambatan dalam kepengurusan Muslimat adalah 

sebagian besar anggotanya merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara), 

sehingga kurang bisa meluangkan waktu jika ada kegiatan.62 

Selain itu, hambatan tersebut juga diakui oleh Ustadz Nidaul Islam : 

Kemudian, tantangan untuk saat ini, walaupun berjalan secara individu, 

Ketua PC kan, taulah kalau anak kehilangan ibunya, melanglang buana 

keliling. Terkadang ditanya kapan lagi ada lailatul ijtima’, tapi kayaknya 

kurang masif kalau tidak ada beliau, apalagi saya juga lagi studi di 

Jakarta, saya juga kurang terlalu aktif bulan ini. Tapi Insya Allah selama 

Bulan Ramadhan ini, walaupun bergerak secara individu tapi setelah 

Bulan Ramadhan kita akan melaksanakan lagi kegiatan besar seperti halal 

bi halal.63 

 Dalam wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kesibukan yang 
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dimiliki baik dari ketua PCNU Sidrap, Ustadz Muhammad Yusuf, yang sering 

berada di luar Sidrap membuat kegiatan organisasi menjadi pasif ditambah saat 

ini Ustadz Nidaul Islam juga tengah menyesaikan studi di Jakarta. Ia pun 

menambahkan, selain faktor pekerjaan dan kesibukan lainnya, faktor 

penghambat lainnya berasal dari para da’i, ia mengatakan masih banyak dari da’i 

NU yang tidak memperlihatkan dan mengamalkan ajaran NU ditengah 

masyarakat. Hal ini ia sebutkan dalam wawancara sebagai berikut: 

Jadi kita kritik kemarin. Muballigh2 NU itu harus tinggal 20 rakaat. 

Walaupun alasannya jauh rumahnya, tapi itukan memengaruhi 

pandangan masyarakat. Masyarakat tidak mau tau, nah jadi tu harus 

sinkron antara ucapan dengan yang dibicarakan.64 

 Dalam menghadapi hambatan diatas, tindakan penanganan yang 

dilakukan oleh PCNU Kabupaten Sidrap ialah mengoptimalkan SDM yang ada. 

Seperti Ibu Maryam, ia menyebutkan langsung turun tangan dalam 

melaksanakan pengajian rutin yang menjadi programnya, ditemani oleh beberapa 

pengurus yang tidak punya kesibukan pada saat itu. Ia mengaku memiliki 

privilege, yakni dapat mengatur waktu kerjanya sendiri. Hal ini ia jelaskan dalam 

wawancara, sebagai berikut. 

Kalau pengurusnya bagus-bagus, Cuma kami terkendala karena rata-rata 

pengurus adalah pegawai. Makanya kalau kegiatan kami yang ba’da 

dhuhur mereka tidak bisa hadir. Kalau saya pribadi bisa dikondisikan 

karena guru, tapi kalau yang lain tidak bisa tinggalkan kantor. Tapi, saya 

juga panggil yang lain, yang tidak sibuk.65 

 Sedangkan, hambatan yang lain seperti halnya yang terjadi pada da’i 

yang tidak sinkron konten ceramahnya dengan perilakunya, dihadapi dengan 

menggelar diskusi pada saat lailatul ijtima’. Jika dilihat hal ini semacam evaluasi 

dalam badan pengurus, salah satunya menyampaikan kritik tentang hal tersebut 

kepada para da’i yang melakukan dakwah. Hal ini disebutkan Ustadz Nidaul 

Islam dalam wawancara sebagai berikut. 
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Jadi kita juga memperlihatkan kepada masyarakat ketika kita 

berkomunikasi/berceramah, misalnya tarwih katanya 20 rakaat tapi 

kenapa muballigh-muballigh NU kalau delapan rakaat sudah pulang, ini 

tantangannya, jadi kita kritik kemarin. Muballigh-muballigh NU itu harus 

tinggal 20 rakaat. Walaupun alasannya jauh rumahnya, tapi itukan 

memengaruhi pandangan masyarakat. Masyarakat tidak mau tau, nah jadi 

itu harus sinkron antara ucapan dengan yang dibicarakan.66 

 Kemudian, ada juga faktor eksternal. Ustadz Wahidin Ar-Raffany 

menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menghambat strategi komunikasi 

dakwah PCNU Kabupaten Sidrap ialah berasal dari kelompok yang kontra 

dengan ajaran dan amalan dalam NU. Tak jarang kelompok-kelompok tersebut 

membid’ahkan dan mensyirikkan ajaran dan amalan Aswaja An-Nadhiyah.  

Salah satu hambatan kami juga adalah masifnya narasi media yang 

sering membid’ahkan bahkan tak jarang mensyirikkan amalan dan 

ajaran NU, jadi kami juga mencoba untuk menangkis narasi tersebut 

menggunakan media.67 

 Dalam menangani hambatan diatas, hal yang dilakukan oleh PCNU 

Kabupaten Sidrap adalah menggencarkan pesan-pesan dakwah berup dalil Al-

Qur’an dan Hadts terkait amalan yang dibid’ahkan bahkan disyirikkan. Hal 

tersebut dijelaskan oleh Ustadz Nidaul Islam. 

Hal yang sering dibahas dalam ceramah masyarakat NU itu pertama, 

tentang shalawatan, kedua masalah ziarah kubur, ketiga barazanji, 

maulidan, ratiban, istighosah. Jadi, masyarakat dan media pernah 

membid’ahkan sehingga kita harus memperkuat dalil-dalil terkait itu, 

seperti barazanji.68 

 Sementara itu, ada juga penanganan yang dilakukan secara individu 

namun diakomodasi oleh organisasi. Seperti membuat konten dimedia sosial 

kemudian di-post ulang oleh akun media sosial LDNU. Hal ini dilakukan oleh 

Ustadz Wahidin Ar-Raffany. Ia menyebutkan sering menulis terkait amalan-

amalam NU yang kadang dibid’ahkan dalam akun facebook miliknya. Konten 
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yang ia tulis kemudian dibagikan oleh akun facebook “Lembaga Dakwah NU 

Sidrap”. Hal ini juga dilakukan oleh para kader NU lainnya, ada yang 

membagikan video, dll. Menurut Ustadz Wahidin Ar-Raffany, penanganan 

semacam ini membuat masyarakat tidak ragu dalam melakukan amalan-amalan 

NU, karena amalan-amalan NU disebutkan merupakan amalan-amalan umum. 

Hal ini disebutkan oleh Ustadz Wahidin Ar-Raffany dalam wawancara, sebagai 

berikut. 

Kalau saya pribadi sering menulis di FB tentang dakwah Aswaja An- 

Nahdhiyah. Ustadz Nida biasa yang atur soal postingan yang ada di FB, 

nah akun FB LDNU juga ada, lewat itu, postingan ceramah dari para dai 

NU di-post, dan banyak juga orang yang bagikan. Pokoknya narasi 

bid’ah, justru itu kita kencangkan (untuk di-counter). Jadi mengambil 

momen-momen kita ceramah menunjukkan NU itu seperti ini. Tanpa kita 

bilang bahwa ini adalah NU, orang sudah tau. Seperti saya, orang NU, 

orang tau kalau saya NU. Pasti kalau saya bicara orang bilang “berarti 

saya juga NU” karena amalan NU sering dibilang umum. Sebenarnya 

umum itu adalah NU.  

 Selanjutnya, Ustadz Wahidin Ar-Raffany juga menambahkan bahwa 

gerakan banom yang pasif juga menjadi hambatan. Hal ini ia sampaikan dalam 

wawancara sebagai berikut.   

Kalau gerakan banom, semua bergerak. Tapi tidak semua masif, ada 

beberapa yang pasif seperti IPNU dan IPPNU, itu gerakannya masih 

kurang. Makanya gerakan dakwah dalam ranah pelajar juga masih 

kurang masif. 69 

 Dalam menangani hambatan diatas, Ustadz Wahidin Ar-Raffany 

memberikan penjelasan bahwa pengurus PCNU Sidenreng Rappang rutin 

menggelar lailatul ijtima’ sebagai ajang silaturahim dengan pengurus, baik 

tingkatan pengurus cabang dan banom, beserta seluruh kader NU Sidrap. 

Namun, dalam mengintervensi gerakan banom yang tidak aktif itu tidak bisa 

dilakukan sepenuhnya, karena banom ini memiliki struktur dari cabang hingga 

nasional, jadi diharapkan tingkatan pengurus inilah yang mampu menangani 

sepenuhnya masalah yang ada dalam internal banom. Hal ini dikatakan dalam 

                                                             

69 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 28 Maret 2023.  
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wawancara sebagai berikut.  

Dalam pelaksanaan lailatul ijtima’, itu kita kumpulkan semua baik dari 

pc (pengurus cabang) hingga banom dan seluruh kader. Disitu kita 

silaturahim membahas kegiatan-kegiatan dan juga masalah yang ada 

dalam internal. Hanya saja jika banom seperti Muslimat, Fatayat, GP 

Ansor, dan IPNU/IPPNU itu kita tidak bisa sepenuhnya menangani 

karena mereka juga punya struktur, baik cabang, wilayah, hingga pusat.70  

  

 

                                                             

70 Wahidin Ar Raffany, Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sidrap, Wawancara, Baranti, 

Sidrap. 26 Juni 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan, bahwa: 

1. Strategi komunikasi dakwah yang dilakukan PCNU Kabupaten Sidrap 

dalam menyebarkan paham ahlussunnah wal jama’ah an-nahdhiyah 

terdiri dari beberapa bentuk, yakni melalui program kerja yang dilakukan 

oleh pengurus cabang sendiri maupun dari lembaga/lajnah dan banom.

 Dalam menjalankan strategi komunikasi dakwah, PCNU Kabupaten 

Sidenreng Rappang melakukan pendekatan komunikasi dan dakwah. 

Adapun strategi komunikasi yang dipakai melihat dari empat komponen 

yakni komunikator, pesan, khalayak, dan penggunaan media. Selain itu, 

proses strategi komunikasi juga menggunakan metode atau Teknik 

stratetgi komunikasi, yakni dari sisi pelaksanaan menggunakan metode 

redundancy (repetition) atau pengulangan. Selain itu juga menerapkan 

metode yang dilihat dari sisi pernyataan pesan seperti metode informatif, 

metode edukatif, dan metode persuasif. Adapun strategi dakwah yang 

diterapkan oleh PCNU Kabupaten Sidrap adalah strategi dakwah yang 

dikemukakan oleh Al Bayanuni, yakni strategi sentimental, strategi 

rasional dan strategi indrawi.  

2. PCNU Kabupaten Sidrap dalam menjalankan strategi komunikasi 

dakwah untuk menyebarkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah an-

nahdhiyah tentu menemukan faktor pendukung dan penghambat. Adapun 

faktor pendukung, antara lain: 

a. Dari segi komunikator (da’I dan SDM PCNU Kabupaten Sidrap), yakni 

PCNU Kabupaten Sidrap didukung oleh para anggota da’i yang dikenal dan 

memiliki kredibilitas dalam masyarakat. Serta kader yang memiliki inisiatif 

dalam mendanai aktivitas organisasi. 
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b. Dari segi komunikan (mad’u), yakni masyarakat Sidrap telah banyak 

mengamalkan amalan-amalan NU, sehingga hal yang perlu dilakukan Oleh 

PCNU Kabupaten Sidrap adalah memberi penguatan tentang sosialisasinya 

c. Dari segi pesan, yakni para da’i NU mahir dalam menyampaikan ceramah 

dalam bahasa Bugis. Hal tersebut dapat menyentuh sisi emosional dan 

rasional masyarakat sebab bahasa yang digunakan dekat dengan keseharian 

mereka,  

d. Dari organisasi eksternal, yakni organisasi yang sepaham dengan ajaran 

ahlussunnah wal jama’ah an-nahdhiyah yang dibawa oleh NU.  

 Adapun faktor penghambat strategi komunikasi dakwah PCNU 

Kabupaten Sidrap dalam menyebarkan ideologi ahlussunnah wal jama’ah an-

nahdhiyah, sebagai berikut: 

a. Faktor Internal, yakni faktor sumber daya manusia (SDM) yang meliputi 

kesibukan para pengurus sehingga tidak bisa secara optimal aktif dalam 

kegiatan organisasi dan para da’i yang masih banyak tidak mengamalkan 

ajaran-ajaran yang ia ceramahkan.  

b. Faktor eksternal, yakni adanya kelompok yang kontra  dengan ajaran dan 

amalan Aswaja An-Nadhiyah, kelompok ini sering membid’ahkan bahkan 

mensyirikkan ajaran-ajaran NU. Selain itu, masih ada badan otonom (banom) 

yang tidak aktif, sehingga memengaruhi gerakan dakwah pada stakeholder 

banom tersebut.  

B. Implikasi Penelitian 

1. Untuk PCNU Kabupaten Sidrap 

a. Sejak kembali kepada khittah NU 1926 sebagai organisasi yang mengurus 

permasalahan umat. Sudah seharusnya NU memperhatikan aspek kerja-kerja 

sosial, seperti dakwah, pendidikan, dan ekonomi. 

b. Dalam menyampaikan ajaran Aswaja An- Nahdhiyah, PCNU Kabupaten 

Sidrap sudah harus melakukan penyusunan pesan dan identifikasi khalayak, 
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sehingga penyebaran ideologi Aswaja An-Nahdhiyah semakin masif dan 

efektif.  

c. PCNU Kabupaten Sidrap kembali mengkonsolidasikan gerakan badan 

otonom yang tidak aktif, sehingga gerakan dakwah pada stakeholder yang 

dituju semakin masif.  

2. Untuk Bidang Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan bahan kajian 

mengenai strategi komunikasi dakwah suatu organisasi yang berada dalam 

daerah kabupaten atau selain kota besar. Mengingat, PCNU merupakan 

organisasi yang dulunya vakum kemudian aktif secara masif. 
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