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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab Latin 

 . Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

        

 alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba b Be ب

 ta t Te ث

 ṡ ṡ es (dengan titik di atas) د

 jim j Je س

 ḥ ḥ ط
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ر

 ra r Er س

 zai z Zet ص

 sin s Es ط

 syin sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ع

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g Ge ؽ
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 fa f Ef ف

 qaf q Qi م

 kaf k Ka ى

ٍ lam l El 

ّ mim m Em 

ٕ nun n en 

ٝ wau w we 

 ha h ha ٛـ

 hamzah ‟ apostrof ء

ٟ ya y ye 

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

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

(‟). 

 . 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: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah a a َا 
kasrah i i ِا 

ḍammah u u ُا 
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 . Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 . Tā’ marbūṭah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fatḥah  dan yā’ ai a dan i ْْـ٠َ 

fatḥah dan wau au a dan u ْْٞ  ـَ

Nama 

 

Harkat dan 

Huruf 

fatḥah dan 

alif atau ya 

ٟ | ... َ ا ... َ  

 
kasrah dan 

yā’ 

٠ــ ِِْ  

 

ḍammah 

dan wau 

ٞــُـ  

 

Huruf dan  

Tanda 

ā 

i 

ū 

 

Nama 

 

a dan garis di 

atas 

i dan garis di 

atas 

u dan garis di 

atas 
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 . Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah (ّْـــــ٠ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( i ). 

 .  Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf … 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan dengan garis mendatar (-).  

 .  Hamzah  

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ʼ ) 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. 

 . Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, kata al-Qur‟an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
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munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.   

 .  Lafẓ al-Jalālah 

 Kata “Allah” yang didaului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [ t ].   

  . Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal hurf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunkan 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). 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 

Nama     :  Muhlis 

Nim     :              

Konsetrasi :  Dakwah dan Komunikasi 

Judul  : Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Dakwah Kultural 

Muhammadiyah Di Kabupaten Sinjai 

     

Penelitian bertujuan untuk melihat secara detail aktivitas dakwah kultural 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai dalam menyebarkan dakwah Islam. Pokok 

masalah dalam disertasi ini adalah bagaimana dakwah kultural Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut memunculkan tiga sub pokok Masalah 

yaitu: ( ). Mengapa Muhammadiyah menerapkan dakwah kultural di Kabupaten 

Sinjai?, ( ). Bagaimana implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah 

kultural Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai? ( ). Apa peluang dan tantangan 

dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan dakwah dan komunikasi serta pendekatan sosiologis. Sumber data 

dalam penelitian adalah Pemerintah, Pimpinan Muhammadiyah Sinjai, Majelis 

Tabligh/ Muballigh Muhammadiyah Sinjai dan Tokoh Masyarakat Kabupaten 

Sinjai. Sementra sumber data lainnya berupa dokumentasi atau data laporan, dan 

lain-lain yang relevan dengan pengkajian dalam penelitian ini. Pengumpulan 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dakwah kultural Muhammadiyah 

Kabupaten Sinjai dilakukan karena kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai sebagian 

masih memegang teguh tradisi sehingga membutuhkan model dakwah kultural. 

Adapun Implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah Kultural yang 

dilakukan oleh Muhammadiyah sinjai adalah dengan beberapa bentuk. Seperti 

dengan adaptasi budaya lokal, dengan apresiasi seni yang dilakukan oleh anak 

muda Muhammadiyah, dakwah kultural melalui multimedia, dan dakwah kultural 

melalui gerakan jamaah dakwah jamaah. Tantangan Muhammadiyah Sinjai adalah 

Pemahaman dan penguasaan terhadap budaya lokal masyarakat Kabupaten Sinjai, 

Kemampuan dalam mengintegarsikan paham Muhammadiyah dengan tradisi 

kebudayaan yang ada di Kabupaten Sinjai, Perbedaan pemahaman dengan 

organisasi lain tentang integrasi Islam dan budaya, Sementara Peluangnya adalah 

penerimaan masyarakat, pertumbuhan amal usaha yang baik, memiliki fasilitas, 

perhatian pemerintah daerah, dan memiliki sumber daya manusia yang banyak. 

Implikasi Penelitian ini dalam bentuk saran atau rekomendasi yang perlu 

segera ditindak lanjuti oleh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 

( ). Perlu memperkuat gerakan dakwah kultural di tengah masyarakat di tingkat 

cabang dan ranting. ( ) Dakwah kultural sebagai strategi dakwah Muhammadiyah 

ditengah masyarakat menjadi agenda berkelanjutan. ( ). Meningkatkan kegiatan 

pelatihan muballigh untuk mengupdate kompetensi muballigh Muhammadiyah 

Kabupaten Sinjai. ( ). Penggunaan media komunikasi dan informasi harus 

menjadi prioritas para muballigh Muhammadiyah dalam melaksanakan 

dakwahnya. 
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ABSTRACT 

Name          :  Muhlis 

Student Number     :              

Scientific concentration  :  Da'wah and Communication 

Title :Transformation of Islamic Values toward  

Muhammadiyah Cultural Da‟wah in Sinjai Regency 

     

The research aims to look in detail at Muhammadiyah cultural da'wah 

activities in Sinjai Regency in spreading Islamic value. The main problem raises 

three sub-topic problems, namely: ( ). Why does Muhammadiyah implement 

cultural da'wah in Sinjai Regency? ( ). What are the forms of implementation 

(transformation of Islamic values) of Muhammadiyah cultural da'wah in Sinjai 

Regency? ( ). What are the opportunities and challenges of preaching 

Muhammadiyah in Sinjai Regency? 

This study uses a qualitative method using a da'wah and communication 

approach as well as a sociological approach. Sources of data in this study were the 

Government, Sinjai Muhammadiyah Leaders, the Tablighi Council/Muballigh 

Muhammadiyah Sinjai and community leaders in Sinjai Regency. While other 

data sources are in the form of documentation or report data, organizational 

structure, scientific papers, and others that are relevant to the study in this study. 

The collection was carried out by observation, interview and documentation 

methods. 

The results of this study found that the cultural da'wah of Muhammadiyah in 

Sinjai Regency was carried out because of the condition of the people of Sinjai 

Regency, some of them still adhere to traditions so they need a cultural da'wah 

approach. The implementation (transformation of Islamic values) of cultural 

da'wah carried out by Muhammadiyah Sinjai takes several forms such as 

adaptation to local culture, art appreciation by Muhammadiyah youth, cultural 

da'wah through multimedia, and cultural da'wah through the congregational 

da'wah movement. The challenges of Muhammadiyah Sinjai are Understanding 

and mastering the local culture of the people of Sinjai Regency, Ability to 

integrate Muhammadiyah understanding with cultural traditions in Sinjai 

Regency, Differences in understanding with other organizations regarding the 

integration of Islam and culture, Meanwhile Opportunities are community 

acceptance, growth of good business charities, has facilities, local government 

attention, and has a lot of human resources. 

The implications of this research are in the form of suggestions or 

recommendations that need to be followed up immediately by the Muhammadiyah 

in Sinjai Regency as follows: ( ). It is necessary to strengthen the cultural 

missionary movement in the community at the branch level. ( ) Cultural da'wah 

as a strategy for Muhammadiyah da'wah in society becomes a sustainable agenda. 

( ). Improving missionary training activities to update competency of muballigh 

Muhammadiyah in Sinjai Regency. ( ). The use of communication and 

information media must be a priority for Muhammadiyah missionaries in carrying 

out their da'wah. 
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 ملخّص

ٓخِض:      الاسم  

0ٖٕٖٓٔٓٓٓٓٙرقم القيد :   

هغْْاُذػتْٝالإػلاّالتخصص :   

ئ٢ْ)ع٘ضآْحاكظتاُذػٞةْاُزواك٤تْأُحٔذ٣تْك٢ْْالموضوع : Sinjai) 

ْاُبحذْاُؼ٢ِْٔ ْْاُـا٣تْْٖٓٛزا ػ٠ِْأٗشطتْْشآِتْٛٞإُواءْٗظشة

ك٢ْٗششْاُذػٞةْالإعلا٤ٓت.ْْئ٢اُزواك٤تْأُحٔذ٣تْك٢ْٓ٘طوتْع٘ضااُذػٞةْ

اُزواك٤تْأُحٔذ٣تْك٢ُْٔؼشكتْدػٞة٢ْْْٛأُشٌِتْاُشئ٤غ٤تْك٢ْٛزْٙاُشعاُت

ْئ٢ع٘ضا .٢ِ٣ْ ًْٔا ْ)ٝب٤اٜٗا :ٔ)ْْْ ْدػْٞطبوّجْحشًتُٔارا ْحٜاأُحٔذ٣ت

ْع٘ضاا ْك٢ ْدٕ)ْ؟ئ٢ُزواك٤ت ْحطب٤ن ٤ًْق٣ْخْ ْك٢ْ( ْاُزواك٤ت ْأُحٔذ٣ت ػٞة

.؟حٞاصٜٜاْ(ْٓا٢ْْٛاُلشصْٝاُخحذ٣اثْاُخ٢ٖ)؟ْئ٢ع٘ضا  

ْ ْباعخخذاّ ْاُ٘ٞػ٢ ْأُٜ٘ش ْاُذساعت ْٛزٙ اُذػٞةْْطش٣وتحغخخذّ

ْ ْب٤اٗاحٝٝالاحظاٍ ْٓظادس ْاُغٞع٤ُٞٞص٢. ْٜا ،ْ ْاُحٌٞٓت ٝسؤعاء٢ْٛ

ًٝزاْْئ٢ع٘ضامحمد٣تْْٓبِؾّ،ْٓضِظْاُخب٤ِؾْ/ْْئ٢ك٢ْع٘ضاْأُحٔذ٣تْٓضِظ

ْاُوّٞ ْع٘ضاْسؤعاء ْئ٢ك٢ .ْ ْاُٞرائن ٢ْٛ ْالأخشٟ ب٤اٗاثْٝٝأُظادس

ْاُ ْٝا٤ٌَُْٜاُخ٘ظ٢ٔ٤ْ، ْراثْاُظِتْْٝاُبحٞدخوش٣شْ، ْٝؿ٤شٛا ،ْ اُؼ٤ِٔت

ْ ٣ْباُذساعت. ْأُشاهبت ْطشم ْخلاٍ ْاُب٤اٗاثْٖٓ ْصٔغ ْاُؼ٢ِٔخْ ْٝاُحٞاس

 ٝاُخٞر٤ن.

ْ ْاُذظٜشث ْٛزٙ ْْساعتٗخائش ْحب٤ِؾ ٢ْٛٝ ْاُطش٣وت ْٛزٙ اُذػٞةْبإٔ

بٔشاػاةْاُزواكتْأُح٤ِت،ْرُيْلإْٔأًزشْأُضخٔغْلا٣ْضإُْٞٓخٔغ٤ٌْٖبٜزْٙ

ْ:٢ِ٣ْ ْبٔا ْكخخٔزَّ ْاُذػٞة ْح٘ل٤زْٛزٙ ْٝأٓا ْاُذػٞة. ْكاحخاسْٗحْٞٛزٙ اُخوا٤ُذ

ْ،ْٝاُذػٞةشبابْأُحٔذ٣تُِْلْٖخوذ٣ش،ْٝرُيْبٓغْاُزواكتْأُح٤ِتْاُخؼآَ

ْٓ ْالإػلاّاُزواك٤ت ْٝعائَ ْخلاٍ ًْٝزاٖ ْاُذػٞةْْ، ْحشًت ْخلاٍ ٖٓ

ْحخٔزَْ ٢ْ٢ْٛئع٘ضاك٢ْْٔحٔذ٣تاُخ٢ْحٞاصْٚحشًتْاُخحذ٣اثْاُاُضٔاػ٤ت.
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ْ ْأُح٤ِت ْٝإحوإْاُزواكت ْػ٠ِْئع٘ضاك٢ْكْٜ ْٝاُوذسة كْْْٜح٘ض٣َْٝسبظ٢،

٢،ْٝالاخخلاكاثْك٢ْاُخلاْْٛٓغْئع٘ضاك٢ْأُحٔذ٣تْٓغْاُخوا٤ُذْاُزواك٤تْك٢ْ

خشْٟك٤ٔا٣ْخؼِنْبخٌآَْالإعلاّْٝاُزواكت،ْٝك٢ْاُٞهجْٗلغْٚأُ٘ظٔاثْالأ

صِذْ ّْٞأُحٔذ٣تُذْٟاُزواك٤تْْبٜزْٙاُذػٞة٢ْٛهبٍْٞأُضخٔغْْٝاُلشصُٝ ْٔٗ،ْ

ْاُض٤ذة اٛخٔاّْْٝٝأُغاػذاثْالأخ٠ًْأٌُإْا٤ُٜٔئّ،ْ،الأػٔاٍْاُخ٤ش٣ت

،ُْٝذ٣ٜاْاٌُز٤شْْٖٓأُٞاسدْاُبشش٣ت.اُحٌٞٓتْأُح٤ِت  

ْاُبحذْْدُج ْحٞط٤اثْححخاسْإ٠ُْٓخابؼتْبٛزا شٌَْاهخشاحاثْأٝ

ْهِْْعش٣ؼت ْٖٓ ْأُحٔذ٣ت ْ ْبَ ْ)ئع٘ضاك٢ ْاُخا٢ُ: ْاُ٘حٞ ْػ٠ِ ٢ْْٖٔٓ .)

ْٓغخٟٞ ْػ٠ِ ْأُضخٔغ ْك٢ ْاُذػ٣ٞت ْاُحشًت ْحو٣ٞت ْأُح٢ِّْاُضشٝس١

(ْ ْاُب٤اٗاثْٕٝاُلشع. ْصٔغ ْٓبِـ٤ّْْْٜأُحٔذ٣تٝأُ٘خغب٤ْٖإ٠ُْ( ْخاطت ،

عخشاح٤ض٤تْحبش٤ش٣تْأُحٔذ٣تْك٢ْٝعظْ(.ْاُذػٞةْاُزواك٤تًْإ٢ٖ)ئع٘ضاك٢ْ

ْ ْأص٘ذة ٢ْٛ ْأُضخٔغ ْ)سإ٣غ٤ت ْاُخذس٣ب٤تْٗٓغخذآت. ْالأٗشطت ْححغ٤ٖ .)

(.ْاعخخذاّْٝعائ٢َْ٘.ْ)ئع٘ضاك٢ْْأُحٔذ٣تُخشه٤تْٜٓاسةْٓبِـ٢ُِّْْخطباء

 الاحظاٍْٝأُؼِٞٓاثْْٖٓأ٣ُٞٝاثْدػاةْأُحٔذ٣تْك٢ْح٘ل٤زْدػٞحْٜ.

اُزواكت،ْأُحٔذ٣ت.اُذػٞة،ْالكلمات المفتاحية:   

 



  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Muhammadiyah yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang 

bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan lain-lain resmi terdaftar 

sebagai suatu organisasi. Muhammadiyah adalah sebuah persyarikatan yang 

berfokus pada dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah selalu 

mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, baik yang 

beragama Islam maupun non muslim.
1
 Hal ini dapat dilihat dari berbagai peran 

dan dedikasi Muhammadiyah secara kelembagaan disetiap persoalan yang 

dihadapi masyarakat. Mulai problematika sosial kebangsaan, pendidikan, 

keagamaan, hingga kehadiran Muhammadiyah dalam setiap bencana.  

Muhammadiyah merupakan salah organisasi kemasyarakatan yang turut 

berpartisipasi aktif terhadap perkembangan dakwah Islam di Kabupaten Sinjai. 

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah otonomi tingkat II yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak     km dari kota makassar. Kabupaten 

Sinjai memiliki   Kecamatan,    Kelurahan dan    Desa.
2
 Kabupaten Sinjai 

dikenal sebagai daerah yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga 

Pendidikan Islam, baik berupa Sekolah/ Madrasah, Pesantren dan Perguruan 

Tinggi Islam. Kabupaten Sinjai sering disebut dengan Bumi Panrita Kitta yang 

diartikan dengan tanah para Ulama dan penganjur Al Quran. Selain itu Organisasi 

kemasyarakatan Islam juga berkembang dengan baik di Kabupaten Sinjai, 

                                                           

1 Muhammad Arafah, Budira, Suarni, Gerakan Dakwah Kultural Dalam Mewujudkan 

Masyarakat Berperadaban Dalam Perspektif Muhammadiyah. KNAPPPTMA KE- , h.     

2 BPS Kabuaten Sinjai, Kabupaten Sinjai Dalam Angka      (Cet I; Sinjaikab.bps.tt, 

    ), h.  

  



  
 

diantaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wahdah Islamiyah, Darul 

Istiqomah, dan lain-lain. 

Dakwah Muhammadiyah mulai masuk di Kabupaten Sinjai diperkirakan 

pada tahun     .
3
 Dakwah Muhammadiyah di Sinjai sama dengan 

Muhammadiyah pada umumnya yaitu adalah gerakan Islam dan dakwah Amar 

Ma‟ruf Nahi Mungkar, berakidah Islam dan bersumber dari Al-Quran dan 

Sunnah. Sebagai gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai 

memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Meski dalam 

perjalanannya, Muhammadiyah banyak mengalami tantangan dalam mencapai 

tujuannya.
4
 

Tranformasi nilai-nilai Islam merupakan misi dakwah Muhammadiyah. 

Hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi di mana Muhammadiyah hadir, di situlah 

Muhammadiyah melakukan upaya tranformasi nilai-nilai Islam. Kondisi sosial 

masyarakat Kabupaten Sinjai sejak dahulu telah memiliki banyak ragam 

kebudayaan sebelum datangnya agama Islam dan Muhammadiyah 

mengembangkan dakwahnya di Kabupaten Sinjai. Beberapa ragam budaya yang 

ada  di Kabupaten Sinjai yang masih bertahan sampai saat ini yaitu upacara adat 

Mappogau Hanua, tradisi Marrimpa Salo (menghalau ikan), tradisi dalam 

kematian dan tradisi adat dalam pernikahan. 

Upacara adat Mappogau Hanua
5
 adalah warisan leluhur yang menjadi 

tradisi masyarakat Adat Karampuang. Mappogau Hanua berfungsi sebagai alat 

                                                           
3 Darmawijaya dan Irwan Abbas, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan     -

    : Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.   , No.  ,     , h.     -     

4 Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah sebagai Gerakan 

Islam (Yogyakarta:LPPI,     ), h.   -   

5 Mappogau hanua atau Pesta Kampung merupakan suatu upacara adat terbesar yang 

dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Adat Karampuang. Upacaranya berlangsung dengan 

sangat meriah, diikuti oleh ribuan orang dan dipusatkan dalam kawasan adat. 



  
 

kontrol sosial yang mengatur pola tingkah laku dan interaksi sosial, serta prilaku 

keagamaan masyarakat, dan memiliki emosi yang kuat. Pelaksanaan upacara adat 

ini didasarkan pada keyakinan subjektif masyarakat Karampuang bahwa jika 

warga tidak melakukan ritual sesuai pesan leluhur, bencana akan terjadi, seperti 

kemarau yang panjang, kesulitan mendapatkan makanan, dan penyakit yang tidak 

ada obatnya.
6
 

Tradisi Marrimpa Salo, yang berarti menghalau ikan, adalah salah satu 

warisan budaya Sinjai yang sudah ada sejak lama. Masyarakat pesisir Kabupaten 

Sinjai memiliki tradisi yang dilakukan secara besar-besaran setiap tahun. Tradisi 

ini sudah ditetapkan pada tanggal    Oktober. Tradisi ini dilakukan oleh dua Desa 

setiap tahun, Desa Sanjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Bua di Kecamatan 

Tellulimpoe, tetapi tetap di tempat yang sama, yaitu di sungai Appareng yang 

menghubungkan kedua Desa tersebut. Setelah panen warga melakukan tradisi ini 

sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur mereka. Masyarakat percaya bahwa 

melakukan tradisi Marrimpa Salo akan melindungi mereka dari malapetaka dan 

memberi mereka rezeki. 

Tradisi dalam adat pernikahan juga memiliki rangkaian adat yang 

banyak. Dalam masyarakat Sinjai, pernikahan lazim disebut dengan istilah 

Mappabotting. Mappabotting yang di dalamnya ditemukan serangkaian prosesi 

perkawinan, merupakan budaya lokal masyarakat Sinjai memiliki perbedaan 

dengan daerah-daerah lain. Budaya tersebut merupakan adat istiadat mereka yang 

diatur dalam sistem pangngaderreng (sistem adat). Ini dapat dilihat mulai dari 

tahap mammanu'manu
7
, madduta

8
, mappetuada

9
, mappaccing

10
, tudang botting

11
 

                                                           
6 Umar, Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah Pada Ritual Adat Mappogau Hanua 

Masyarakat Karampuang Sinjai, Jurnal AFKARUNA Vol.    No.   Desember     , h.     

7 Proses mencari berita tentang calon yang akan dipersunting, juga sekaligus mengadakan 

penyelidikan layak atau tidaknya calon tersebut untuk dijodohkan. 



  
 

dan marola
12

.
13

 Serangkaian adat ini dilakukan dengan keyakinan agar kedua 

mempelai menjadi pasangan yang langgeng dan memiliki keturunan yang baik. 

Beberapa fenomena budaya yang masih bertahan hingga saat ini berjalan 

beringingan dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sinjai. 

Dakwah Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sinjai mesti harus memahami 

sendi-sendi budaya yang ada dalam masyarakat Kabupaten Sinjai sehingga 

dakwah Muhammadiyah bisa diterima di masyarakat Sinjai. Muhammadiyah 

dengan konsep dakwah kultural yakni melakukan upaya dinamisasi dan purifikasi. 

Dinamisasi dimaknai sebagai kreasi tradisi yang memiliki kecenderungan untuk 

selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik 

yang tentunya islami. Artinya, Muhammadiyah melestarikan dan 

mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya atau tradisi. 

Sementara purifikasi dimaknai sebagai upaya pemurnian nilai-nilai ajaran Islam 

dalam budaya atau tradisi masyarakat. Artinya, Muhammadiyah tidak 

melestarikan budaya atau tradisi yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam. 
14

 

Seperti pemberian sesajen di tempat-tempat tertentu seperti di kuburan, di bawah 

pohon yang dianggap pohon keramat, di sungai dan lain-lain dengan keyakinan 

bahwa di tempat tersebut terdapat makhluk atau roh yang memiliki kekuatan. Hal 

                                                                                                                                                                
8 Proses lamaran atau meminang dengan cara pihak pria meminta kepada wanita untuk 

menjadi istrinya. 

9 Menetapkan pembicaraan setelah proses madduta dilaksanakan. 

10 Suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu pada calon pengantin. 

11 Upacara pernikahan, yang sebelumnya dirangkai dengan acara akad nikah. 

12 Kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Ini sebagai 

kunjungan silaturahim yang tujuannya adalah untik lebih mengakrabkan keluarga kedua belah 

pihak sebagaimana yang menjadi ajaran Islam 

13 M. Dahlan, Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai, Jurnal Diskursus 

Islam Volume   Nomor  , April     , h.   

14 A. Syahraeni, “Dakwah Kultural Muhammadiyah di Kabupaten Gowa”, Disertasi, 

(Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin,     ), h.  . 



  
 

ini merupakan jejak kepercayaan nenek moyang yang sering disebut dengan 

animisme dan dinamisme. 

Dakwah Muhammadiyah adalah amar makruf nahi mungkar dengan titik 

penekanan pada aspek perubahan umat dari pola pikir tahayul, bid‟ah dan 

khurafat. Upaya dakwah yang dilakukan adalah dengan melakukan pemurnian 

ajaran Islam yang sesuai dengan sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis. 

Gerakan dakwah Muhammadiyah terdiri atas beberapa bentuk, di antaranya 

ceramah, khutbah, dan kajian rutin. Termasuk mendirikan lembaga-lembaga 

pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai sendiri tergolong besar karena 

berhasil melakukan dakwah secara kultural dan struktural, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan Muhammadiyah saat ini. Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten 

Sinjai berjumlah    orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, , 

Bendahara. Selain itu, Muhammadiyah Juga memilliki Struktur Majelis dan 

Lembaga sebanyak   , setiap Majelis dan Lembaga tersebut dipimpin oleh Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota minimal   orang. 

Dari    majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah Kabupaten 

Sinjai, Majelis Tabligh yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam hal 

pengembangan dakwah. Kegiatan pengajian bulanan, distribusi Da‟i ditingkat 

Cabang dan data base Da‟i Muhammadiyah merupakan wewenang dari Majelis 

Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Program kerja 

Majelis Tabligh saat ini adalah pengajian bulanan yang di tempatkan di Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah Sinjai. 

Muhammadiyah secara struktural juga terdapat diseluruh Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai memiliki   kecamatan, akan tetapi  

Muhammadiyah Sinjai memiliki    Pimpinan Cabang. Hal ini terjadi karena 



  
 

terdapat satu Kecamatan yang memiliki dua Pimpinan Cabang Muhammadiyah.  

Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang ada di atas, masing-masing memiliki 

ranting sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kecamatan.  Dari hasil observasi 

peneliti menemukan bahwa secara struktural Pimpinan ditingkat Kabupaten dan 

tingkat Kecamatan, tergolong aktif dalam melakukan kegiatan dakwah 

Muhammadiyah. Baik dalam bentuk kajian, pelatihan, baitul arqam, seminar, 

pertemuan rutin atau rapat. Sementra ditingkat ranting, hanya ada beberapa ranting 

Muhammadiyah yang tergolong aktif, selebihnya hanya mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh Pimpinan Cabang yang ada ditingkat Kecamatan. 

Dalam hal pengembangan dakwah Muhammadiyah dibidang pendidikan, 

Muhammadiyah saat ini telah membina   TK,   SD,   MI,   Mts,   MA,   SMA, 

dan   SMK,   masjid Muhammadiyah yang tersebar beberapa Kecamatan. Khusus 

untuk Perguruan Tinggi, Muhammadiyah telah mendirikan   Perguruan Tinggi 

yang menjadi ikon Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, yaitu Universitas Islam 

Ahmad Dahlan Sinjai dan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kedua Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah ini yang mewarnai perjalanan dakwah Muhammadiyah 

Kabupaten Sinjai. 

Gerakan Sosial Muhammadiyah Kabupaten Sinjai juga sangat aktif. Hal 

ini bisa dilihat dari aktifnya Lembaga amil zakat, infak dan sedekah (Lazismu) 

dalam merespon setiap bencana seperti korban kebakaran, korban banjir, korban 

tanah longsor, dan lain-lain. Selain itu, Lazismu juga memberi bantuan kepada 

orang yang kurang mampu yang ada di Kabupaten Sinjai seperti bantuan kepada 

fakir miskin, bantuan pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, dan bantuan 

biaya pengobatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Aktifnya Lazismu dalam 

beberapa tahun terakhir ini semakin menguatkan gerakan dakwah Muhammadiyah 

di tengah masyarakat Kabupaten Sinjai. 



  
 

Selain data di atas, Muhammadiyah juga memiliki   organisasi sayap 

yang disebut dengan Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang juga 

sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Organisasi Otonom Muhammadiyah itu 

adalah Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Nasyiatul Aisyiah (NA), Hizbul 

Wathan (HW), dan Tapak Suci Muhammdiyah. Mulai dari kegiatan kaderisasi, 

seminar, bedah buku, kemah dakwah, dan berbagai kegiatan lainnya untuk 

mengasah pengetahuan dan keterampilan para kader Muhammadiyah dalam 

berbagai hal. 

Eksistensi Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai hingga saat ini tentu 

tidak lepas dari strategi yang dibangun oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai menyadari bahwa komunikasi merupakan hal penting dalam 

proses organisasi dan gerakan dakwah. Karena proses komunikasi pulalah yang 

menjadi sebab terjadinya perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan temuan Goran 

Hedebro terkait hubungan antara perubahan sosial dengan komunikasi, yakni 

sebagai berikut: 

 . Tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi; 

 . Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa 

perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat yang dapat membawa 

perubahan sosial; 

 . Media yang digunakan dalam komunikasi berperan melegitimasi 

bangungan sosial yang ada; 

 . Komunikasi adalah alat yang luar biasa guna mengawasi salah satu 

kekuatan penting masyarakat; konsepsi mental yang membentuk wawasan 

orang mengenai kehidupan.
15
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Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai sebagai suatu elemen gerakan 

dakwah, sudah menjadi pemahaman umum dikalangan masyarakat, baik di dalam 

atau di luar Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri pun menyadarinya, bahwa 

predikat tersebut bukanlah merupakan asumsi yang salah. Sebab motif utama 

pendirian Muhammadiyah oleh para pendirinya, yang dipelopori oleh KH. Ahmad 

Dahlan adalah untuk menjadi instrumen penting untuk pelaksanaan dakwah 

Islamiyah secara menyeluruh. Namun apa yang dilakukan dengan dakwah  

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai bukan  dakwah  dalam  arti sempit. Gerakan 

dakwah yang dilakukan bersifat multi wajah, sebagaimana halnya Islam yang 

mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.
16

 Dakwah Muhammadiyah yang 

berkembang di Kabupaten Sinjai, bukan hanya dalam bentuk Akhsanu qaulan 

tetapi juga dengan Akhsanu Amala. Selain para Da‟i Muhammadiyah aktif 

melakukan ceramah, juga dakwah dalam bentuk lain juga di galakkan, seperti 

dakwah dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, 

dalam budaya, dan lain sebagainya. 

Pendiri Muhammadiyah sudah meletakkan strategi dasar perjuanganya, 

yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam amar maruf nahī munkar dengan 

masyarakat sebagai medan perjuangannya. Gerakan dakwah Islam yang demikian 

sudah menjadi salah satu ciri yang telah melekat dalam jati diri Muhammadiyah 

semenjak awal kelahirannya. Gerakan dakwah Muhammadiyah ini pada 

hakikatnya merupakan kelanjutan dari misi yang telah dibawa Rasulullah 

Muhammad Saw, yaitu menjadikan Islam sebagai agama yang raḥmatan lil 

alamin. Seiring dengan perkembangan Muhammadiyah yang semakin pesat, 

Muhammadiyah memiliki  tujuan  dalam  gerakan dakwahnya seperti yang 

                                                           
16 Roni Tabroni. Meretas Jalan Dakwah: Benang Merah Gerakan Ormas Islam 

(Revitalisasi gerakan dakwah Muhammadiyah) (Bandung. MUI Kota Bandung,     ), h.    -    



  
 

tercantum  dalam anggaran dasar Muhammadiyah yaitu menegakkan dan 

menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya.
17

 

Sejak kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai, tranformasi nilai-

nilai Islam dalam hal pemurnian akidah serta gerakan beramal sudah dilakukan. 

Salah satu komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah 

bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam 

berbasis akidah yang murni. Jadi dasar utama yang kemudian menjadi khittahnya 

adalah Tandif al-Aqidah atau pemurnian akidah. Komitmen dasar ini sekaligus 

menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang 

dilakukannya. Ketika Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Dahlan, 

pemahaman keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan. Beliau bahkan 

meninggalkan pesan monumentalnya (yang kemudian dirangkum dalam sebuah 

buku oleh Abdul Munir Mulkhan, “Pesan-Pesan dua Pemimpin Besar Umat Islam 

Indonesia Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy‟ari”, bahwa Islam adalah agama amal. 

Seseorang dianggap beragama jika dia berbuat atau beramal serta mempraktikkan 

ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadis.
18

  

Kemampuan Muhammadiyah Kabupaten Sinjai bertahan dan semakin 

berkembang saat ini di Kabupaten Sinjai itu dikarenakan proses dakwah yang 

dilakukan mampu berterima di masyarakat Kabupaten Sinjai. Hal ini sesuai 

dengan konsep dakwah yang telah dicetuskan Muhammadiyah yaitu Dakwah 

Kultural. Dakwah kultural ini digagas oleh Muhammadiyah dan menjadi 

keputusan sidang Tanwir di Denpasar Bali januari     
19

 dan disempurakan pada 

                                                           
17 St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi dan system 

nilai. (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, Cet I     ), h.    

18 St. Nurhayati dkk, Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi dan system 

nilai, h.    
19 Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Dakwah Kuktural Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah,     , h.   



   
 

sidang Tanwir di Makassar tahun     . Dakwah kultural merupakan upaya 

mentranformasi nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan 

memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya 

secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya.
20

  

Menampilkan wajah Islam yang arif dalam memahami realitas 

masyarakat yang sifatnya ma‟ruf dan mencegah kemungkaran dengan 

memperhatikan keadaan dan kecenderungan manusia beserta sifat dan 

karakternya. Dakwah Islam dilakukan sebijaksana mungkin dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi objek dakwah, baik kemampuan intelektual 

masyarakat maupun kondisi psikologi perkembangannya. Demikian halnya ketika 

menghadapi masyarakat Sinjai yang dulunya masih kental dengan budaya lokal.  

Dalam rangka menjadikan Islam sebagai rahmatan li al-„alamin maka 

Muhammadiyah menempuh berbagai pendekatan dan strategi dakwah, antara lain 

melalui Dakwah Kultural. Pendekatan dan strategi dakwah dalam konteks 

aktualisasi ajaran Islam di tengah dinamika kebudayaan dan perubahan sosial 

dalam suatu masyarakat dijalankan secara bertahap sesuai dengan kondisi 

masyarakat setempat. Fokus dakwah kultural terletak pada penyadaran iman 

sehingga umat bersedia bersedia menerima dan memenuhi seluruh ajaran Islam 

meliputi aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dengan memperhatikan tahapan 

perubahan sosial berdasarkan pluralitas (keanekaragaman) sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik suatu masyarakat sehingga akhirnya tahapan ideal masyarakat 

Islami dapat tercapai sebagaiman misi utama risalah Islam. 

Dalam menghadapi berbagai kemajemukan masyarakat dan situasi yang 

semakin kompleks, Muhammadiyah berhati-hati dalam menjalankan misi 

                                                           
20 Amrullah Husein, Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Kaum Awam, Ath-

Thariq, No.   , Vol.    Januari-Juni     , h.    



   
 

dakwahnya. Dakwah Kultural yang dimaksud Muhammadiyah ialah upaya 

menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan 

memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya 

secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Meskipun sudah dijelaskan di atas bahwa Kabupaten Sinjai dikenal 

sebagai daerah yang religius, tapi disisi lain Sinjai juga kental dengan tradisi dan 

budaya lokalnya. Beberapa contoh kebudayaan yang sudah menjadi tradisi 

masyarakat Sinjai Seperti Mappogau Hanua, Marrimpa Salo, tradisi dalam 

pernikahan dan kematian. Muhammadiyah Sinjai sudah lama berinteraksi dengan 

seluruh tradisi masyarakat Sinjai ini. Tentu ada beberapa yang berhasil dengan 

menggunakan dakwah kultural dan ada juga yang masih dalam tahap pendekatan. 

 Implementasi dalam pelaksanaan dakwah kultural Muhammadiyah 

adalah salah satu hal yang menarik dibicarakan dalam masyarakat dewasa ini, dan 

khususnya Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Dakwah merupakan suatu hal 

yang harus dilaksanakan dan dikembangkan oleh para pelaksana dakwah, sebab 

dalam menghadapi kondisi saat ini yang semakin modern diperlukan pemimpin 

dan dai yang mampu menerapkan strategi yang baik dan menghasilkan pesan-

pesan keagamaan yang dikemukakannya yang dapat dipahami dan dimengerti 

oleh masyarakat. 

Secara umum Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai memiliki kekuatan 

yang besar dalam mengembangkan misi dakwahnya. Terlebih di dalam 

mengimplementasikan tranformasi nilai-nilai Islam dalam dakwah kultural 

Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya di Kabupaten Sinjai. Inilah yang 

menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut transformasi nilai-nilai Islam 

dalam dakwah kultural Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Di balik kebesaran 

nama Muhammadiyah dan massifnya kegiatan Muhammadiyah di Kabupaten 



   
 

Sinjai tentu misi dakwah utama harus mampu di implementasikan dan mampu di 

kembangkan. Peneliti akan menganalisis sejauh mana Muhammadiyah Sinjai 

dalam mengimplementasikan dakwah kultural yang mengarah pada pencapaian 

tujuan Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus  

 . Fokus penelitian 

Berangkat dari judul penelitian serta gambaran latar belakang di atas maka 

peneliti memfokuskan pada dakwah kultural yang dilakukan oleh Muhammadiyah 

di Kabupaten Sinjai tahun      –     . 

 . Deskripsi fokus  

Dari fokus penelitian yang ada di atas maka penulis akan memaparkan 

kata kunci pembahasan penelitian ini yang akan menjadi deskrisi fokus penelitian 

ini yaitu: 

a. Dakwah Kultural 

Dakwah secara sederhana dapat maknai sebagai upaya mengajak manusia 

untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat 

baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar manusia mendapat 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya ajakan untuk berbuat baik dan 

mencegah perbuatan jelek dalam konteks dakwah haruslah sesuai dengan tuntutan 

dan tuntunan ajaran agama Islam yang sumber pokoknya al-Qur‟an dan Hadits. 

Semua ajakan, meskipun baik dalam pandangan manusia, akan tetapi tidak sesuai 

dengan ajaran agama Islam yang sumber pokoknya al-Qur‟an dan Hadits, tetap 

tidak dikategorikan sebagai dakwah Islam. Dakwah merupakan sesuatu yang 

harus di gerakkan, dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat, tentu 

dengan strategi yang baik agar dapat di terima oleh mad‟u. 



   
 

Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti 

budaya-budaya masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya dapat 

diterima di lingkungan masyarakat setempat. Misalnya Mappogau Hanua, 

Marrimpa Salo,
21

 tradisi dalam pernikahan dan kematian serta beberapa tradisi 

yang sudah turun temurun di lakukan oleh masyarakat. Dakwah kultural juga bisa 

berarti kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan 

manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur 

baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, 

tradisi, seni dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Jadi 

dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh 

dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia 

sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya yang berarti memahami ide-ide, 

adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal 

fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam kehidupan masyarakat. 

Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang 

membawa pesan rahmatan li al-alamin. 

Eksistensi Muhammadiyah Kabupaten Sinjai hingga saat ini, itu tidak lain 

karena kemampuan Muhammadiyah menampilkan wajah Islam yang mampu 

beradaptasi dengan budaya dan adat Kabupaten Sinjai. Menjalankan dakwah 

Islam dalam bentuk ceramah, kegiatan sosial dan melalui pendidikan. Perjalanan 

Implementasi dakwah kultural Muhammadiyah Kabupaten Sinjai ini yang akan 

menjadi fokus penelitian ini. 

                                                           
21 Mappogau Hanua dan Marrimpa Salo merupakan event budaya yang dilaksanakan 

setiap tahun di Kabupaten Sinjai. Mappogau Hanua dilaksanakan di Desa Tompobulu Kecamatan 

Bulupoddo dan Marrimpa Salo difokuskan di sungai Apareng yang merupakan sungai perbatasan 

antara kecamatan Sinjai Timur dengan Kecamatan Tellulimpoe. 



   
 

b. Muhammadiyah 

Muhammadiyah sejak berdirinya sudah mengambil peran dalam bidang 

dakwah. Meskipun dakwah Muhammadiyah sejak dulu banyak dalam bentuk 

dakwah bil hal atau dengan tindakan langsung di masyarakat, hal itu terkait 

dengan pembacaan pendiri dan para tokoh Muhammadiyah tentang surah al 

maun. Namun saat ini dakwah Muhammadiyah juga sudah banyak dalam bentuk 

dakwah bil lisan atau ceramah di tengah masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat dari 

konsep dakwah Muhammadiyah itu sendiri yaitu sejauh mana Muhammadiyah 

Sinjai dalam melakukan dakwah yang mengarah pada pencapaian tujuan di 

Kabupaten Sinjai. Inilah yang akan menjadi salah satu fokus penelitian ini di 

Muhammadiyah. 

Fokus utama penelitian ini adalah Muhammadiyah secara organisasi 

terkhusus Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Muhammadiyah di Kabupaten 

Sinjai ini yang tersebar di seluruh kecamatan, dan juga seluruh organisasi otonom 

Muhammadiyah ini tentu mengalami tantangan dalam pengembangannya. 

Meskipun setiap pelaksanaan dakwah tentu akan mendapatkan tantangan 

tersendiri. Tantangan itu bisa dari internal ataupun dari eksternal. Olehnya 

penelitian ini juga akan mengkonfirmasi tantangan yang di hadapi oleh 

Muhammadiyah dalam proses dakwahnya di Kabupaten Sinjai. 

C. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang di atas serta melihat fokus dan deskripsi 

fokus, maka pokok masalah dalam disertasi ini adalah bagaimana dakwah kultural 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut memunculkan sub 

pokok Masalah sebagai berikut: 

 . Mengapa Muhammadiyah menerapkan dakwah kultural di Kabupaten 

Sinjai? 



   
 

 . Bagaimana implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah kultural 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai ? 

 . Apa peluang dan tantangan dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk memperdalam kajian literatur, khususnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan 

pada buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dari kajian pustaka tersebut, 

peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya : 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah karya Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

tahun     . Dalam buku ini dituliskan bahwa dakwah kultural sebagai salah 

satu model pendekatan dan metode dari gerakan dakwah Muhammadiyah 

merupakan aktualisasi dari dakwak Islam dalam realitas kebudayaan 

masyarakat Indonesia yang pusparagam atau heterogen untuk dijadikan 

sebagai umat dakwah. Dengan dakwah kultural itu Muhammadiyah 

berusaha memahami secara apresiatif kenyataan sosial budaya masyarakat 

Indonesia untuk masuk dan mengubah keadaan menuju kehidupan 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tujuan 

Muhammadiyah. Dengan dakwah yang bercorak demikian diharapkan misi 

Muhammadiyah semakin meluas dan diterima masyarakat sehingga Islam 

yang didakwahkan menjadi rahmatan lil alamin. Dakwah kultural berusaha 

memahami kecenderungan dan potensi manusia sebagai makhluk budaya 

untuk menuju tatanan kehidupan Islami yang tercerahkan. Dakwah 

semacam ini bukan berarti menghidupkan dan membenarkan kenyataan 

budaya yang bercorak syirik, tahayul, bidah, dan khurafat, tetapi lebih 

merupakan pendekatan dan model dakwah yang berusaha memahami 

budaya tersebut secara arif, persuasi, dan ideologis sehingga umat dakwah 



   
 

tidak lari dari nilai-nilai ajaran Islam bahkan sebaliknya semakin mendekat 

kepada Islam.
22

 

 . Buku dengan judul Reflleksi Satu Abad Muhammadiyah yang merupakan 

kumpulan tulisan yang di dalamnya memuat tulisan dengan judul dakwah 

kultural Muhammadiyah memberikan pandangan bahwa dakwah kultural 

sangat sesuai dengan tren global sekarang ini, kegiatan dialog dengan 

kelembutan dan anti kekerasan menjadi wacana dominan. Sebagai solusi 

cerdas, yang paling mungkin ditempuh adalah dengan memberdayakan 

potensi budaya dan potensi seni masyarakat, baik di desa, perkotaan, 

maupun kampus. Dengan terus mencoba melaksanakan proses dakwah 

kultural harapan dan keinginan mudah-mudahan dapat tereallisasi dengan 

baik. Untuk itu dakwah kultural Muhammadiyah yang senantiasa 

membangun umat tanpa harus bergeser dengan budaya yang sudah 

mengakar di masyarakat setempat.
23

 

 . Disertasi berjudul Mencegah Radikalisme Agama (Dakwah Komunikatif 

Muhammadiyah di Sulawesi Selatan) yang ditulis oleh Usman
24

, 

mengemukakan bahwa dakwah komunikatif merupakan cara yang paling 

efektif untuk melawan radikalisme Islam. Meskipun radikalisme merupakan 

sesuatu yang harus dilawan, namun untuk mengatasinya tetap diperlukan 

cara-cara yang arif dan bijaksana. Bahasa kekuasaan hanya mengundang 

tindakan kontra produktif yang tidak berpihak. Penelitian ini juga 

menawarkan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan evolutif 

                                                           
22 Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Dakwah Kuktural Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah,     ). h.    -    

23 Syaifulah, ed., Refleksi Satu Abad Muhammadiyah (Bengkulu: PWM B-Press,     ), h. 

    

24 Usman, Mencegah Radikalisme Agama (Dakwah Komunikatif Muhammadiyah di 

Sulawesi Selatan), Disertasi. Jakarta ; (PPs UIN Syarif Hidayatullah,     ), h.     



   
 

menekankan perubahan secara damai dan gradual. Pendekatan ini 

mengharuskan transformasi Islam berjalan secara bertahap dan secara 

berangsur-angur bukan saja dalam hal sosial kemasyarakat, tetapi juga 

dalam hal ibadah dan penanaman akidah. Pendekatan lain adalah 

pendekatan dialogis. Pendekatan ini menekankan sikap akomodatif terhadap 

dinamika sosial dan budaya secara inovatif dan kreatif tanpa menghilangkan 

aspek subtansial keagamaan. 

 . Disertasi yang ditulis oleh Mahmuddin dengan judul Dakwah dan 

Transformasi Sosial (Study tentang Strategi Dakwah Muhammadiyah di 

Bulukumba),
25

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dakwah jamaah 

dan dakwah kultural yang dikembangkan Muhammadiyah adalah tepat 

sasaran. Keberhasilan ini adalah banyak dipengaruhi oleh semakin 

banyaknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama (ulama, ustadz, 

dai). Tidak sedikit mubalig Muhammadiyah yang telah menjelaskan posisi 

paham masyarakat yang tersesat akibat peraktik ritual keagamaan yang 

dapat menyesatkan umat, sehingga masyarakat mulai bertanya kepada 

ustadz dibandingkan dengan kepada mereka yang berprofesi sebagai dukun. 

Demikian pula semakin tercerahkannya masyarakat yang berkaitan dengan 

beberapa prosesi ritual dalam masalah sosial keagamaan. Muhammadiyah 

dalam melakukan transformasi sosial, terutama yang terkait dengan 

perubahan pola pikir, perubahan perilaku dan budaya masyarakat adalah 

terletak pada upaya dakwah Muhammadiyah melalui diskusi tentang 

rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan busana muslimah 

dan pembentukan desa muslim. Disamping itu Muhammadiyah berperan 

aktif dalam mengawasi pelaksanaan perda tersebut, termasuk kebijakan-

                                                           
25 Mahmuddin, Dakwah dan Transformasi Sosial (Study tentang Strategi Dakwah 

Muhammadiyah di Bulukumba), Disertasi. Makassar; (PPs UIN Alauddin Makassar,     ) h.     



   
 

kebijakan pemerintah. Di samping itu Muhammadiyah tetap menyorot 

masalah ritual-ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam upaya 

meluruskan dan mendudukkan pada posisi awalnya yaitu senantiasa 

menjelaskan makna-makna yang terkandung pada praktik ritual dan 

meluruskannya bila ditemukan mengarah kepada kemusyrikan. Misalnya 

menjelaskan makna terhadap pelaksanaan mappaccing dan mappepaccing, 

serta makna yang lainnya. 

 . Disertasi yang ditulis oleh Syarifuddin dengan judul Teknologi Dakwah 

(Studi Analisis Penggunaan Teknologi Dakwah pada Muhammadiyah di 

kota Ambon),
26

 menunjukkan bahwa Semakin tinggi kredibilitas mubalig 

Muhammadiyah di kota Ambon menerapkan pola komunikasi empati, 

komunikatif, dialogis, partipatoris, semakin tinggi peningkatan daya serap 

mad‟u. Peningkatan daya serap tersebut berdampak besar perubahan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian semakin tinggi 

kredibilitas mubalig dan keterampilan mendesain materi dakwah melalui 

penggunaan teknologi dakwah semakin tinggi pula peningkatan daya nalar 

mad‟u dalam menerima pesan dakwah. Penggunaan teknologi dakwah 

melalui software dan hardware yang canggih dapat meningkatkan 

kemudahan mubalig Muhammadiyah di kota Ambon dalam 

mentransformasikan pesan-pesan dalam Al-Quran dan Sunnah secara 

interaktif. Hal ini berdampak dalam realitas masyarakat di kota Ambon 

penyebaran informasi negatif lebih dominan di tengah masyarakat di 

banding informasi positif. Untuk memberikan keseimbangan informasi 

positif melalui publikasi dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat 

sebagai perpanjangan panca indra mubalig Muhammadiyah di kota Ambon. 

                                                           
26 Syarifuddin, Teknologi Dakwah (Studi Analisis Penggunaan Teknologi Dakwah pada 

Muhammadiyah di kota Ambon) Disertasi. Makassar; (PPs UIN Alauddin Makassar,     ) h.     



   
 

Selain buku dan disertasi, peneliti juga melakukan pengkajian terhadap 

jurnal terkait dengan penelitian yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya. 

Beberapa jurnal tersebut, di Antaranya : 

 . Jurnal yang ditulis oleh Darmawijaya dan Irwan Abbas dengan judul 

Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan     -    ,
27

 isi jurnal ini 

mengkomfirmasi bahwa Muhammadiyah masuk ke Makassar pada tahun 

     yang dibawa oleh Mansyur al-Yamani. Setelah berkembang di kota 

Makassar, melalui para pedagang Muhammadiyah mulai memasuki kota-

kota di pedalaman Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan konsul 

Muhammadiyah pada tahun     , Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 

telah memiliki   cabang dan    Ranting. Berkembangnya Muhammadiyah 

di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, yaitu: 

Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis; Muhammadiyah memiliki 

kemampuan organisasi yang baik; Muhammadiyah konsisten sebagai 

gerakan pembaharuan; Muhammadiyah didukung oleh kaum pedagang, para 

haji, kaum bangsawan dan sebagian keturunan Arab; kemampuan 

Muhammadiyah dalam mengembangkan amal usahanya. 

 . Jurnal dengan judul Gerakan Dakwah Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan 

yang ditulis oleh Muh. Alwi,
28

 menggambarkan bahwa Muhammadiyah 

sebagai salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia telah 

mengembangkan model pemikiran dalam dua dimensi, yaitu ijtihad dan 

tajdid, serta kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah 

sebagai gerakan pembaruan telah menjalankan misinya dalam bidang sosial, 
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pendidikan, dakwah dan pelayanan kemanusiaan selama satu abad. 

Penelitian ini betujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

dinamika perkembangan tajdid gerakan dakwah Muhammadiyah di 

Sulawesi Selatan. Tajdid gerakan dakwah Muhammadiyah di Sulawesi 

Selatan mengalami perkembangan yang sangat dinamis karena adanya 

kekuatan infrastruktur dakwah Muhammadiyah yang terdiri atas struktur 

kepemimpinan horizontal, yakni majelis dan lembaga, serta struktur 

kepemimpinan vertikal yakni Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, 

Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting di setiap daerah. Demikian pula 

Amal Usaha Muhammadiyah dan Organisasi Otonom Muhammadiyah yang 

senantiasa menjalankan kegiatan tajdid melalui gerakan dakwah. Selain itu, 

agenda tajdid Muhammadiyah di Sulawesi Selatan sangat komprehensif dan 

progressif karena merepresentasikan tajdid dalam berbagai dimensi, dan 

realisasi program tajdid melalui gerakan dakwah yang dilaksanakan. 

Muhammadiyah di Sulawesi Selatan mampu menjawab kebutuhan dan 

persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilihat dari segi implementasinya pada beberapa rangkaian aktivitas, 

terutama yang berkaitan dengan peneguhan ideologi tajdid, aktivitas yang 

berorientasi pada tajdid sosial kemasyarakatan. 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Kaum Awam ditulis oleh 

Amrullah Husein,
29

 menjelaskan bahwa konsep dakwah kultural 

Muhammadiyah terhadap masyarakat awam disimpulkan dalam   bentuk 

yaitu; ( ) Konsep dakwah kultural Muhammadiyah pada hakikatnya 

bertumpu pada dua aspek, aspek dinamisasi dan purifikasi. Pertama, 

dinamisasi menghargai potensi dan kecenderungan manusia sebagai 
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makhluk budaya, melakukan usaha-usaha agar budaya tersebut dapat 

membawa kepada kemajuan dan pencerahan hidup manusia. Kedua, 

purifikasi mencoba untuk menghindari pelestarian budaya yang nyata-nyata 

dari segi ajaran Islam bersifat syirik, takhayul, bid‟ah dan khurafat. ( ). 

Dakwah kultural Muhammadiyah dalam penerapan masyarakat awam 

dilakukan dengan tiga cara, pertama melalui pendekatan budaya lokal, 

kedua melalui pendekatan kesenian, dan ketiga melalui pendekatan 

multimedia (media cetak dan media elektronik). 

 . Suparto juga menulis disebuah jurnal dengan judul Dakwah Kultural 

Muhammadiyah Antara Pembaruan Dan Pembauran
30

 memberi kesimpulan 

bahwa Menatap kembali Muhammadiyah saat ini tentunya harus dibedakan 

ketika kita menengok Muhammadiyah dalam konteks sejarah masa lalu. 

Semangat Muhammadiyah masa lalu hendaknya harus dipelihara oleh para 

Muhammadiyahis muda dalam menghidup-hidupkan Muhammadiyah agar 

sesuai dengan konteks dan tuntutan zaman. Melalui dakwah kultural, maka 

potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat Islam dapat 

dimanfaatkan sebagai modal untuk membangun umat ke depan. 

Muhammadiyah dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam menelisik diri 

dan berusaha untuk melebarkan sayap organisasi melalui dialog dan dakwah 

kultural baik bi al lisaan (tekstual-teoritis) maupun bi alhaal (kontekstual-

riil) tanpa harus mencabuti akar potensi masyarakat mad‟u. Sehingga 

Muhammadiyah disamping dipandang sebagai organisasi pembaruan, 

diapun akan dipandang sebagai pionir organisasi pembauran. 
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 . Jurnal yang berjudul Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat 

Plural yang ditulis oleh Sakareeya Bungo
31

 juga memberi kesimpulan 

bahwa dakwah kultural di satu sisi mempunyai prinsip dengan lebih 

menekankan pendekatan Islam kultural, yakni salah satu pendekatan yang 

berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal formal antara Islam dan politik 

atau Islam dan negara. Tegasnya gerakan dakwah kultural itu cenderung 

mempertanyakan kebenaran statemen yang mengatakan bahwa gerakan 

dakwah dipandang belum sungguh-sungguh memperjuangkan Islam, ketika 

belum secara terus menerus memperjuangkan negara-negara berdasarkan 

syariat Islam. Dakwah kultural mempertanyakan validitas hal tersebut; 

apakah benar bahwa dakwah umat Islam yang berada di luar kekuasaan 

adalah dakwah yang tidak lengkap dan sempuma (kaffah). Dakwah kultural 

juga merupakan aktivitas dakwah yang menekankan Pendekatan Islam 

kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha 

meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau 

Islam dan negara. Hubungan antara Islam dan politik atau Islam dan negara 

termasuk wilayah pemikiran ijtihadiyah, yang tidak menjadi persoalan bagi 

umat Islam ketika sistem kekhalifahan masih bertahan di dunia Islam. 

 . Jurnal yang berjudul Konsep Dakwah Kultural Nahdlatul „Ulama yang 

ditulis oleh Nuryani, dkk.,
32

 menyimpulkan bahwa Nahdlatul al-„Ulamâ 

sebagai jam‟iah diniyah adalah wadah bagi para „ulama dan pengikut-

pengikutnya yang didirikan pada    Rjab      atau    Januari      dengan 

tujuan untuk memelihara, mengembangkan dan mengamalakan ajaran Islam 
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yang berhaluan ahlussunah wal jama‟ah dan menganut salah satu dari 

empat madzhab yaitu Imam Muhammad Idris Asy-Syafi‟i. Metode yang 

digunakan Nahdlatul al-„Ulamâ adalah metode yang digunakan Walisongo. 

Nahdlatul al-„Ulamâ memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu 

elemen penting dakwah Islam ditanah air. Adapun macam-macam metode 

yang digunakan dalam berdakwah pada organisasi Nahdlatul al-„Ulamâ 

diantaranya adalah; metode berceramah, metode propaganda, metode 

pendidikan, metode kelembagaan metode keteladanan, metode kesenian, 

metode diskusi, metode tanya jawab, metode bimbingan konseling, metode, 

metode karya tulis, metode missi (bi‟tsa), metode korespondensi, metode 

silaturahmi. Strategi dakwah Nahdlatul al-„Ulamâ yaitu melalui 

pembudayaan nilai-nilai Islam. Pendekatan kultur juga bisa dimaknai upaya 

pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya lokal 

sebagai instrumen dakwahnya. 

 . Umar menulis jurnal dengan judul Strategi Dakwah Kultural 

Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua Masyarakat 

Karampuang Sinjai
33

 menuliskan kesimpulan bahwa gerakan dakwah dan 

misi pembaharuan islam dalam Masyarakat Karampuang, sebuah daerah 

yang secara kultural masih mempertahankan tradisi kepercayaan leluhur 

adat Mappogau Hanua. Dakwah kultural digunakan sebagai strategi adat 

istiadat Mappogau Hanua. Berbagai kegiatan ritual dan adat istiadat 

Mappogau Hanua dari masyarakat Karampuan telah mendapatkan 

modifikasi dari gerakan Muhammadiyah. Strategi gerakan dakwah kultural 

Muhammadiyah dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, strategi partisipatif 

dan kekeluargaan telah digunakan untuk memahami masyarakat adat tradisi 
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lokal dan bagaimana cara memodifikasinya. Kedua, strategi perubahan pola 

pikir dalam memahami rangkaian ritual Mappogau Hanua khususnya dalam 

rangkaian Mabbahang, Mappaota, Mabbaja-baja, Menre Ri Bulu, Mabbali 

Sumange‟ dan Malliing. Ketiga, strategi pembinaan (yakni pendampingan 

dan penguatan pondasi kebijakan pemerintahan adat, pendidikan, 

keagamaan dan kesehatan dalam otoritas pilar adat secara berkelanjutan). 

Dengan berangkat pada tiga strategi dakwah kultural tersebut nampaknya 

Muhammadiyah masih bisa eksis dan dapat diterima oleh masyarakat 

Karampuang. 

Kajian pustaka yang telah dilakukan tersebut, baik kajian pustaka dalam 

bentuk buku, hasil penelitian disertasi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu 

maupun jurnal memiliki kemiripan dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian 

ini. Sisi-sisi kesamaan yang dikaji tersebut berkisar pada dakwah Muhammadiyah 

dan konsep dakwah kultural. Namun, setiap disertasi dan jurnal yang mengkaji 

tentang dakwah kultural dan dakwah Muhammadiyah memiliki penekanan yang 

berbeda-beda. Bahkan beberapa jurnal yang juga memfokuskan diri pada lembaga 

Muhammadiyah mengkaji lembaga ini sedemikian jelas, hanya saja lokus 

pengkajiannya memiliki perbedaan satu sama lain, termasuk apa yang akan 

menjadi perhatian peneliti saat ini. 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa dari keseluruhan literatur yang telah 

dibaca, peneliti belum menemukan judul yang memiliki variable dan subjek yang 

sama persis dengan judul penelitian yang akan dilakukan pada penelitan kali ini 

dengan judul transformasi nilai-nilai Islam dalam dakwah kultural 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Namun demikian, literatur yang telah 

dikemukakan sebelumnya akan dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi 

peneliti untuk memperkaya khasanah kajian teoritik dalam tulisan ini. Terlebih 



   
 

buku dan hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan kajian kajian dakwah 

kultural dan Muhammadiyah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk lebih mengarahkan tentang apa yang akan menjadi akhir dari 

penelitian ini, maka peneliti menentukan target atau tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan suatu 

teori untuk menemukan atau merumuskan teori baru. Apalagi perkembangan 

dakwah kultural Muhammadiyah akhir-akhir ini semakin pesat berakselerasi 

dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi, sehingga membutuhkan 

tidak hanya kemampuan, metode, dan sejenisnya, akan tetapi juga harus memiliki 

implementasi yang jelas. Oleh karena itu, peneliti merumuskan tujuan dan 

kegunaan penelitian sebagai berikut : 

 . Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis alasan Muhammadiyah menerapkan dakwah kultural 

di Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk menguraikan implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah 

kultural Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. 

c. Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dakwah Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai. 

 . Kegunaan Penelitian 

a. Bersifat teoritis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, rujukan, serta 

kritikan, untuk kesempurnaannya. Khususnya di lingkup akademik dan 

dipublikasikan melalui jurnal, agar dakwah Muhammadiyah dapat 

berkembang, sehingga Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. 

 



   
 

b. Bersifat Praktis  

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk pengembangan ilmu berdasarkan 

hasil penelitian, sehingga memiliki kontribusi dalam membangun dan 

mengembangkan masyarakat Islami pada semua kalangan, tidak hanya 

bagi mereka yang menjadi juru dakwah akan tetapi juga kepada seluruh 

khalayak, khususnya bagi Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. 



   
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Transformasi Nilai-nilai Islam 

Transformasi berarti proses alih bentuk,
1
 transformasi juga bermakna 

perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau 

keadaan yang berubah itu adalah budaya, budaya itulah yang mengalami 

perubahan. Pandangan lain mengemukakan bahwa transformasi berasal dari dua 

kata dasar, „trans dan form.‟ Trans berarti melintasi (across), atau melampaui 

(beyond). Kata form berarti bentuk. Karena itu transformasi mengandung makna 

perpindahan, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain yang melampaui 

perubahan rupa fisik luar saja.
2
 

Dawam Raharjo membagi dua pengertian transformasi yaitu, Pertama, 

transformasi berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar 

berskala besar dalam masyarakat dunia, yang beralih dari tahap masyarakat 

industri menjadi masyarakat informasi. Kedua pengertian tentang terjadinya 

transformasi itu timbul dari kajian historis, yang menyimpulkan bahwa selama 

kurang lebih dua atau tiga abad terakhir telah terjadi perubahan fundamental dari 

masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industrial modern.
3
 Transformasi 

dapat terjadi dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai 

contoh, diprogramkan pembangunan agar suasana yang tadinya tidak 

                                                           
1 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Vol.    (Cet. III; Jakarta: Delta Pamungkas,     ), h. 

   . 

2 Mahmuddin, Dakwah dan Transformasi Sosial (Study tentang Strategi Dakwah 

Muhammadiyah di Bulukumba), Disertasi. Makassar; (PPs UIN Alauddin Makassar,     ), h.  . 

3 M. Dawam Rahardjo, Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: 

Cendikiawan Muslim, (Cet. IV; Bandung: Mizan,     ), h.   .  

   



   
 

menyenangkan menjadi menyenangkan. Kemiskinan dirubah menjadi 

kesejahteraan, budaya pertanian dirubah menjadi budaya industri. Dengan 

direncanakannya bentuk transformasi yang disengaja ini, manajemennya menjadi 

lebih jelas, karena dapat diprogramkan dan melihat perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

Transformasi juga terjadi pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pendangan 

Islam yang menyebabkan terjadinya perubahan atau transformasi adalah: ( ) 

perubahan aqidah dari musyrik ke muslim, ( ) Dibukanya pintu ijtihad dan ( ) 

Terjadinya keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.
4
 Perubahan aqidah telah 

membawa perubahan besar bagi individu maupun kelompok. Terutama dari segi 

perubahan kebudayaan menuju masyarakat Islam. Dibukanya pintu ijtihad 

memberi peluang untuk menerjemahkan Islam ke dalam berbagai ilmu 

pengetahuan, menafsirkan Islam secara komprehensif, dan memaknai Islam tidak 

hanya sebatas ubudiyah. Disinilah pentingnya pembaharuan Islam atau tajdid. 

Tajdid bukan berarti merombak agama Islam, dimodifikasi atau ditambah dan 

dikurangi tetapi penyegaran pemahaman dalam cara kita menyikapi al-Quran dan 

Sunnah, cara kita mengaplikasikan atau merealisasikan ajaran Islam dalam 

kehidupan modern.
5
 

Dalam konteks pembaharuan atau tajdid, Amin Rais menyebutkan ada lima 

agenda utama pembaharuan Islam, yaitu:  
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 . Pembaharuan aqidah. Maksudnya bukanlah mengubah aqidah tetapi 

pemurnian atau pembersihan dari unsur-unsur syirik, berupa bid‟ah, 

khurafat dan takhyul. 

 . Pembaharuan di dalam teologi Islam, ini berarti ajaran Islam dapat 

dibumikan dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. 

 . Umat Islam selalu diperintahkan oleh agamanya untuk memperbaharui 

ilmu pengetahuan dan teknologinya. 

 . Umat Islam harus mulai memodernisasi diri dalam bidang organisasi dan 

manajemen. 

 . Pembaharuan etos kerja yang lebih Qurani, kerja keras, jujur, disiplin dan 

menghargai waktu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran.
6
 

Di dalam Al Qur‟an dijelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena beberapa 

hal, sebagaimana tercantum dalam Q.S.  Ar-Rad ayat : 

                                 

                                   

          

Terjemahnya : 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.
7
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Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menyatakan ada dua macam 

perubahan dengan dua pelaku. Perubahan pertama adalah perubahan masyarakat 

yang pelakunya adalah Allah. Sedangkan perubahan kedua adalah perubahan  

keadaan diri manusia (sikap mental) yang pelakunya adalah manusia. Perubahan 

kedua  yang  merupakan perubahan keadaan diri manusia ini dapat dipahami dari 

kata ma bi anfusihim yang terdapat pada ayat tersebut. Kata ma bi anfusihim ini 

dapat diterjemahkan dengan “apa yang terdapat dalam diri mereka”. Ma bi 

anfusihim atau apa yang terdapat dalam diri manusia ini, masih menurut Quraish 

Shihab, terdiri dari dua unsur pokok. Dua unsur pokok itu adalah nilai-nilai yang  

dihayati dan iradah (kehendak) manusia. Perpaduan antara nilai yang dihayati dan  

iradah (kehendak) ini dapat menciptakan kekuatan pendorong dalam diri manusia 

untuk melakukan sesuatu, seperti perubahan sosial.
8
 

Faktor lain yang juga dapat mempercepat perubahan adalah faktor ideologi. 

Ideologi merupakan sistem ide atau gagasan yang dimiliki sekelompok orang 

yang dijadikan landasan bagi tindakannya. Ideologi dapat menyebabkan 

kemajuan, di samping dapat menimbulkan kemunduran dan melahirkan berbagai  

konflik sosial. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa, menurut al-Quran, 

pada hakikatnya perubahan sosial adalah perubahan atau transformasi kesadaran. 

Transformasi kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran untuk mencerahkan, 

membebaskan diri atau jiwa dari kebodohan, penindasan dan dari segala bentuk 
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simbol-simbol zhulumat (kegelapan dan kezaliman), menuju nur (sinar yang 

terang, cerah).
9
 

B. Konsep Dakwah dan Komunikasi Budaya 

 . Hakikat Dakwah 

Dakwah merupakan suatu gerakan dalam berbagai sektor, baik sektor 

agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan politik. Kata Dakwah 

yang telah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia tidaklah asing dan 

diberi arti seruan atau ajakan untuk memeluk dan mentaati ajaran-ajaran Islam. 

Dakwah Islam dapat diperluas dengan menyerukan kepada siapa saja untuk diajak 

memeluk Islam. Itulah sebabnya Islam disebut agama dakwah yakni agama yang 

disebarluaskan dengan cara damai tidak dalam bentuk kekerasan atau propaganda. 

dakwah adalah suatu pergerakan atau usaha perbaikan, memindahkan umat dari 

situasi kekufuran ke situasi keimanan, dari situasi terjajah ke situasi kemerdekaan, 

dari situasi kemelaratan, ke situasi kemakmuran, dari berpecah belah kepersatuan 

dan seterusnya. Dakwah juga bermakna membimbing dan memimpin orang yang 

belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan ke 

jalan ketaatan pada Allah, beriman kepadanya serta mencegah dari apa yang 

menjadi lawan kedua hal tersebut.
10

 

Aktivitas yang dilakukan oleh orang Muslim untuk mewujudkan prinsip-

prinsip Islam dalam kehidupan manusia dikenal sebagai dakwah Islam. Karena 

aktivitas dakwah menentukan relevansi Islam dengan perkembangan zaman, 
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dakwah memiliki peran yang sangat penting. Dakwah adalah tanggung jawab 

umat Islam, baik secara individu maupun kolektif. Seseorang yang beragama 

Islam akan dimotivasi untuk mengajarkan agama kepada orang lain. Seorang 

muslim dengan iman yang kuat bahagia jika hidupnya digunakan untuk 

mempertahankan keyakinan itu.
11

 

Dakwah bukan hanya proses menyampaikan ajaran Islam secara lisan, 

tetapi juga mencakup semua aktivitas Muslim yang bertujuan untuk 

mengaktualisasikan ajaran Islam. Akibatnya, dakwah dapat dianggap sebagai 

komunikasi dan transformasi sosial. Kegiatan dakwah pada tingkat individu 

adalah penyampaian pesan dakwah dari komunikator (da'i) kepada komunikan 

(mad'u). Oleh karena itu, dakwah disebut sebagai proses komunikasi. Selain itu, 

dakwah dapat dilihat sebagai proses perubahan sosial karena perubahan nilai 

terjadi tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat masyarakat 

dimana mayoritas orang bertindak berdasarkan kebenaran dan kebaikan yang 

terkandung dalam ajaran Islam.
12

 

Kata dakwah berasal dari bahasa arab دعوا –دعا  ,yang berarti ajakan دعوة – ي

seruan, panggilan, atau undangan
13

. Untuk mengetahui makna dakwah, perlu 

merujuk kepada al-Qur‟an ketika menggunakan istilah-istilah secara etimologi, 

dalam berbagai ayat selalu sarat makna dan mengandung makna-makna 
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konseptual yang mendalam. Isyarat penggunaan kosa kata, dakwah diekspresikan 

dalam bentuk kata kerja, dapat dilihat dalam al-Qur‟an sebagai berikut
14

 : 

a. Seruan, dalam Q.S. Yunus    berbunyi 

                         

Terjemahnya: 

Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang 

dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam) (Q.S. Yunus    )
15

. 

b. Ajakan, dalam Q.S. Yusuf    

 

                              

       

Terjemahnya: 

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada 

memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari 

padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi 

keinginan mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang yang 

bodoh."(Q.S.  Yusuf   )
16

 

c. Undangan, dalam Q.S al Qashas    

                                 

                                 

Terjemahnya: 
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Dia berkata: "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi 

balasan sebagai imbalan atas kebaikan memberi minum ternak kami .... 

(Q.S al Qashas   )
17

. 

d. Panggilan, do‟a atau permohonan dalam Q.S Al-Baqarah     

                                    

             

Terjemahnya: 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 

(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 

mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 

kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Q.S Al-Baqarah 

   )
18

. 

Terdapat dua pendekatan untuk memahami etimologi kata dakwah, 

menurut ayat di atas. yakni mengacu pada jalan Allah, jalan kebaikan, atau jalan 

surga. Terminologi dakwah didefinisikan sebagai upaya dan ajakan untuk 

menemukan kebenaran. Dalam istilah ajakan dan seruan, dakwah digunakan jika 

tidak bertujuan untuk membawa orang ke jalan Allah.
19

 Ini adalah beberapa 

perspektif ulama tentang definisi dakwah. 

a. Menurut Prof. Toha Yahya Omar, M.A 

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan 

yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan 

kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.
20
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b. Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab 

Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk menjadi sadar diri atau 

berusaha untuk mengubah keadaan menjadi yang lebih baik dan 

sempurna untuk individu dan masyarakat. Dakwah bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang lebih luas daripada hanya meningkatkan 

pandangan hidup dan tingkah laku seseorang. Apalagi saat ini, ia harus 

melakukan lebih banyak upaya untuk menerapkan ajaran Islam secara 

lebih menyeluruh dalam berbagai aspek.
21

 

c. Menurut HSM. Nasaruddin Latif 

Dakwah merupakan upaya dengan tulisan maupun lisan yang menyeru, 

mengajak, atau memanggil orang lain untuk beriman dan mentaati Allah 

swt sesuai dengan garis-garis aqidah, syariat, dan akhlak Islamiyah.
22

 

d. Menurut Abdullah Ba‟lawy al-Haddad 

Dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang 

belum mengerti atau sesat jalannya dari agama yang benar, untuk di 

alihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, beriman kepadanya serta 

mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan 

dan kekufuran.
23

 

Dari berbagai perumusan definisi di atas, kiranya bisa disimpulkan sebagai 

berikut : 
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a. Dakwah itu merupakan aktivitas dakwah atau suatu usaha yang dilakukan 

dengan sengaja atau sadar 

b. Usaha dakwah tersebut berupa ajakan kepada Allah dengan al-amar bi al 

ma‟ruf an-nahyu an al-mungkar 

c. Usaha tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari dakwah itu 

sendiri yaitu menuju kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.
24

 

Dakwah juga merupakan sebuah aktifitas sadar dan berencana yang 

melibatkan secara keseluruhan sejumlah unsur-unsurnya. Proses dakwah berjalan 

apabila semua unsur-unsur dakwah terpenuhi secara keseluruhan. Unsur-unsur 

dakwah yang dimaksud yaitu  ) Tujuan dakwah,  ) Pelaksana Dakwah (Da‟i),  ) 

Objek/ sasaran dakwah,  ) metode dakwah,  ) materi/ isi dakwah,  ) Efek 

dakwah
25

  ) media dakwah,  ) Organisasi dakwah,  ) Manajemen dakwah,   ) 

Evaluasi dakwah.
26

 Unsur-unsur dakwah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tujuan Dakwah 

Dakwah merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. Dalam bentuk asalnya dakwah meruupakan aktivitas 

nubuwwah dalam proses menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, dengan 

tujuan utamanya berkaitan erat dengan tujuan wahyu (Al Qur‟an) bagi kehidupan 

umat manusia.
27

 Tujuan wahyu secara esensial berkaitan erat dengan kehidupan 

umat manusia. Ia dapat dijadikan obat penenang bagi jiwa yang resah, sekaligus 
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pedoman hidup sosial religius yang lengkap bagi kehidupan manusia. Adapun 

tujuan dakwah pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 ) Tujuan umum dakwah 

Tujuan umum dakwah adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh  

aktivitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah yang bersifat umum dan utama, di 

mana seluruh gerak dan prosesnya harus ditujukan dan diarahkan ke jalan Allah. 

Tujuan utama dakwah adalah nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau 

diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama 

inilah maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus mengarah ke 

sana.
28

 

 ) Tujuan khusus dakwah 

Tujuan khusus dakwah merupakan tujuan dan penjabaran dari tujuan 

umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam seluruh pelaksanaan aktivitas 

dakwah dapat jelas diketahui ke mana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa yang 

akan dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara apa, bagaimana, dan 

sebagainya secara terperinci. Sehingga tidak terjadi overlapping antara juru 

dakwah yang satu dengan yang lainnya hanya karena masih umumnya tujuan 

yang hendak dicapai.
29

 

Bisri Afandi mengatakan bahwa yang diharapkan oleh dakwah adalah 

terjadinya perubahan dalam diri manusia, baik kelakuan adil maupun aktual, baik 

pribadi maupun keluarga masyarakat, way of thingking atau cara berpikir berubah, 

way of life atau cara hidupnya berubah menjadi lebih baik ditinjau dari segi 
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kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud adalah nilai-nilai agama sedangkan 

kualitas adalah bahwa kebaikan yang bernilai agama itu semakin dimiliki orang 

dalam segala situasi dan kondisi.
30

 

b. Pelaksana Dakwah (Da‟i) 

Da‟i atau komunikator adalah orang yang melaksanakan dakwah  baik 

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

kelompok, maupun melalui suatu organisasi atau lembaga tertentu. Secara umum 

kata da‟i ini lebih dikenal dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan 

ajaran Islam).
31

 Unsur komunikator merupakan faktor utama, pertama dan 

menentukan pada sebuah aktivitas dakwah. Karena komunikator merupkan  pionir 

untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad‟u (komunikan). Maka da‟i yang 

sukses biasanya juga berangkat dari kepiawaiannya dalam memilih kata, 

mengolah kalimat, dan menyajikannya dalam kemasan yang menarik.
32

 

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pengertian para pakar dalam 

bidang dakwah, yaitu : 

 ) Hasyimi, juru dakwah adalah penasehat, para pemimpin dan pemberi 

ingat, yang memberi nasehat dengan baik yang mengarah dan berkhotbah, 

yang memusatkan jiwa dan raganya dalam wa‟at dan wa‟it (berita gembira 
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dan berita siksa) dan dalam membicarakan tentang kampung akhirat untuk 

melepaskan orang-orng yang karam dalam gelombang dunia.
33

  

 ) Nasaruddin Lathif mendefinisikan bahwa da‟i itu ialah muslim dan 

muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi 

tugas ulama. Ahli dakwah ialah wa‟ad mubaligh mustamain (juru 

penerang ) yang menyeru mengajak dan memberi pengajaran dan pelajaran 

agama Islam.
34

 

 ) M. Natsir, pembawa dakwah merupakan orang yang memperingatkan atau 

memanggil supaya memilih, yaitu memilih jalan yang membawa pada 

keuntungan.
35

 

c. Objek/ Sasaran Dakwah (Mad‟u) 

Mad‟u adalah orang yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang 

menerima pesan dakwah, baik individu maupun kelompok, baik yang sudah Islam 

maupun yang belum, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. 

Muhammad Abduh membagi mad‟u menjadi tiga jenis,
 36

 yaitu: 

 ) Golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran. Mereka adalah orang 

yang dapat berpikir secara kritis dan cepat menangkap kebenaran. 

 ) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum bisa berpikir kritis 

dan mendalam, serta belum mampu menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. 
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 ) Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut.  Mereka adalah 

orang yang senang membahas  sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu 

saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam.  

d. Metode Dakwah 

Dari segi bahasa “metode” berasal dari dua perkataan yaitu “ meta “ 

(melalui) dan “ hodos “ (jalan, cara).
37

 Dengan demikian kita dapat artikan bahwa 

metode adalah cara atau jalan yang harus di lalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa Jerman 

methodica artinya ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani metode berasal 

dari kata methodos artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut thariq.
38

 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
39

  

Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa metode dakwah 

adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad‟u untuk 

mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.
40

Sedangkan makna 

metode dakwah secara istilah, menurut beberapa pendapat adalah: Menurut 

Albayanuni, metode dakwah adalah cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah 

dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi dakwah.
41

 Sedangkan Menurut 

Said bin Ali al Qahthani, metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari 
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bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-

kendalanya.  

Dari beberapa definisi ini, ada beberapa karakter yang melekat dalam 

metode dakwah, yaitu metode dakwah merupakan cara-cara sistematis yang 

menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan. Ia bagian dari strategi 

dakwah, karena menjadi bagian dari strategi dakwah yang masih berupa 

konseptual, metode dakwah bersifat lebih konkret dan praktis. Ia harus dapat 

dilaksanakan dengan mudah. 

Pedoman dasar atau prinsip penggunaan metode dakwah Islam sudah 

termaktub dalam Alquran, yang disebutkan dalam surat An Nahl ayat     : 

                                

                             

 

Terjemahnya: 

serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

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

petunjuk (An Nahl ayat    )
42

 

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu 

meliputi tiga cakupan, yaitu : 

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

sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, 
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sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya, mereka 

tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan.
43

 

 ) Mau‟izatul hasanah atau nasehat yang baik, maksudnya adalah 

memberikan nasehat yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik. 

Yaitu petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik. Menurut Ali 

Musthafa Yakub, ucapan yang berisi nasehat-nasehat baik  dan bermanfaat 

bagi orang lain yang mendengarkannya, atau argumen-argumen yang 

memuaskan sehingga pihak pendengar dapat membenarkan apa yang 

disampaikan oleh subjek dakwah.
44

 

 ) Mujadalah Billati Hiya Ahsan, yaitu berdakwah dengan cara bertukar 

pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak 

memberikan tekanan-tekanan yang memberatkan pada komunitas yang 

menjadi sasaran dakwah.
45

 

e. Materi/ Isi Dakwah 

Keseluruhan materi dakwah pada dasarnya bersumber pada pokok ajaran 

Islam (Al Qur‟an dan Sunnah Rasul). Tetapi secara konseptual materi dakwah 

berkaitan dengan tujuan dakwahnya. Namun secara global materi dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok,
46

 yaitu: 

 ) Aqidah 
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Menurut Hasan Al Banna aqidah adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenarannya oleh hati, mendangkan ketentraman jiwa, menjadi 

keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan  keragu-raguan. Menurut 

Yusuf Al Qardhawi, aqidah Islam bersifat sempurna karena mampu 

menginterpretasikan semua masalah besar dalam wujud ini, tidak pernah membagi 

manusia diantara dua Tuhan (Tuhan kebaikan dan Tuhan Kejahatan), bersandar 

pada akal, hati dan kelengkapan manusia lainnya.
47

 Akidah yang menjadi materi 

utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kepercayaan 

agama lain, yaitu: 

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

muslim harus selalu jelas identitas dan bersedia mengakui identitas 

keagamaan orang lain. 

b) Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah 

adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu, 

dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. 

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

Dalam Ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman 

dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang 

dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraanya. 

Karena akidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal kemasyarakatan.
48

 

 ) Syariah 
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Menurut Husein Nasr, syariah atau hukum Islam adalah inti agama Islam 

sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muslim jika ia menerima hukum yang 

ditetapkan dalam syariah sekalipun ia tidak bisa melaksanakan sepenuhnya. 

Menurut Yusuf Al Qardhawi, kesempurnaan syariah Islam tampak dalam 

menghadapi problema dengan segenap penyelesaiannya, memandangnya dengan 

sebuah pandangan yang mencakup dan menyeluruh, berdasarkan tentang 

pengetahuan dan kondisi, hakikat, motivasi dan keinginan jiwa manusia, serta 

berusaha untuk menghubungkannya dengan nilai-nilai agama.
49

 Materi dakwah 

yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat manusia. Ia 

merupakan jantung yang tak dipisahkan dari kehidupan umat Islam diberbagai 

penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang patut dibanggakan. Kelebihan 

dari materi syariat Islam antara lain adalah ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang 

lain. Syariat ini bersifat sangatlah universal yang menjelaskan hak-hak umat 

muslim dan non muslim, bahkan hak seluruh umat manusia. Dengan adanya 

materi syariat ini maka tatanan sistem dunia akan teratur dan sempurna. Di 

samping syariat mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral.
50

 

 ) Mu‟amalah 

Islam merupakan agama yang menekankan urusan mu‟amalah lebih besar 

porsinya daripada urusan ibadah. Statement ini dapat dipahami dengan alasan: 

 Dalam Al-Quean dan hadist mencakup proporsi terbesar sumber hukum 

yang berkaitan dengan urusan mu‟amalah. 
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 Ibadah yang mengandung segi kemasyrakatan diberi ganjaran lebih besar 

daripada ibadah yang bersifat perorangan. Jika ibadah dilakukan tidak 

sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka kafarat-

nya (tebusannya) adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 

mu‟amalah. Sebaliknya, jika orang tidak baik dalam urusan mu‟amalah, 

maka urusan ibadah tidak dapat menutupinya. 

 Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan 

ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah.
51

 

 ) Akhlaq  

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari 

“khuluqun” yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. 

Kalimat-kalimat tersebut memiliki segi-segi persamaan dengan perkataan 

“khulqun” yang berarti kejadian, serta erat hubunganya dengan khaliq yang 

berarti pencipta, dan “makhluq” yang berarti yang diciptakan.
52

 Menurut Al 

Ghazali, akhlaq adalah suatu  sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat 

melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan lebih lama. Dengan kata lain, akhlaq adalah sifat yang sudah 

tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong  perilaku seseorang dengan mudah 

sehingga menjadi kebiasaan.
53

 

Materi akhlak ini diorentasikan untuk dapat menentukan baik dan buruk, 

akal dan kalbu berupaya untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan 
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masyarakat. Karena ibadah dalam Islam sangat erat kaitanya dengan akhlak. 

Pemakaian akal dan pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran Islam. Dengan 

demikian, orang bertakwa adalah orang yang mampu menggunakan akalnya dan 

mengaktualisasikan pembinaan akhlak mulia yang menjadi ajaran paling dasar 

dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam, bukan semata-mata 

diorientasikan untuk menjauhkan diri dari neraka dan masuk surga, tetapi tujuan 

yang di dalamnya terdapat dorongan bagi kepentingan dan pembinaan akhlak 

yang menyangkut kepentingan masyarakat.
54

 

f. Efek Dakwah 

Efek adalah suatu pengaruh atau tindakan dan sikap setelah mitra dakwah 

menerima pesan tersebut. Dalam hal ini, efek dapat di bagi menjadi tiga
55

: 

 ) Efek Kogntif 

Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah 

tersebut melalui proses berpikir. Efek kognitif ini bisa terjadi apabila ada 

perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengeti oleh mitra 

dakwah tentang isi pesan yang diterimanya.  

 ) Efek Afektif  

Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah 

setelah menerima pesan dakwah. Pada tahap atau aspek ini pula penerima 

dakwah dan pengertian dan pemekirannya terhadap pesan dakwah yang telah 

diterimanyaakan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan 

dakwah yang telah tersampaikan. 
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 ) Efek Behavioral  

Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan 

polah tingkah laku mitra dakwah dalam merealisasikan pesan dakwah yang 

telah diterima dalam kehidupan sehari-hari.Efek ini muncul setelah melalui 

proses kognitif, dan afektif. Dan dapat diambil pemahaman bahwa seseorang 

akan bertindak dan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami 

apa yang telah diketauinya itu, kemudian masuk ke dalam perasaannya, 

kemudian timbullah keinginan untuk bertindak dan bertingkah laku.  

 Jika dakwah telah menyentuh aspek behavioral, yaitu telah dapat 

mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran-ajaran Islam sesuai pesan 

dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan inilah 

merupakan tujuan final dari dakwah itu. 

g. Media Dakwah 

Media dakwah adalah alat atau instrumen yang digunakan oleh seorang 

da‟i dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada mad‟u. Media dakwah ini 

dibagi menjadi lima, yaitu: lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, dan akhlak.
56

 

Lisan adalah media dakwah yang menggunakan lidah dan suara dalam 

menyampaikan ceramah, khutbah, bimbingan, dan pengajaran. Tulisan adalah 

media dakwah dalam bentuk tulisan seperti: buku, majalah, surat kabar, 

korespondensi, dan sebagainya. Lukisan adalah media dakwah dalam bentuk 

gambar, kaligrafi, karikatur, dan sebagainya. Audiovisual adalah media dakwah 

yang dapat dilihat dan didengar, seperti televisi, film, internet, dan sebagainya. 
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Akhlak adalah media dakwah dalam bentuk prilaku Islami yang dapat diamati 

secara langsung.
57

 

h. Organisasi Dakwah 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, tanggungjawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian dalam 

pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih 

menekankan bagaimana pekerjaan dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. 

Sementara itu, Rosyid Saleh mengemukakan, bahwa rumusan 

pengorganisasian dakwah itu adalah rangkaian aktiva menyusun suatu kerangka 

yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi 

dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan, serta menetapkan dan 

menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau 

petugasnya.
58

 

i. Manajemen Dakwah 

Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif jika apa yang menjadi 

tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan 

pengorbanan-pengorbanan yang wajar. Kegiatan lembaga dakwah yang 

dilaksanakan menurut prinsip-prinsip manajemen akan menjamin tercapainya 

tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan dan akan 
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menumbuhkan sebuah citra profesionalisme di kalangan masyarakat, khususnya 

dari pengguna jasa dari profesi da‟i. 

Sedangkan A. Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai 

proses perencanaan tugas, mengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan 

tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian 

menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah.
59

 inilah yang merupakan inti 

dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan 

koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum 

pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. 

j. Evaluasi dakwah. 

Evaluasi dakwah ini dirancang untuk memberikan penilaian kepada orang 

yang dinilai dan orang yang menilai atau pimpinan dakwah tentang informasi 

mengenai hasil karya. Tujuan dari program ini adalah untuk mencapai kongklusi 

dakwah yang evaluatif dan memberi pertimbangan mengenai hasil karya serta 

untuk mengembangkan karya dalam sebuah program. 

Menurut M. Munir & Wahyu Ilaihi evaluasi dakwah adalah meningkatkan 

pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong 

para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati prilaku anggotanya, lewat 

pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling pengertian 

di antara kedua belah pihak. Secara spesifik tujuan dari evaluasi dakwah itu 

adalah: 
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 ) Untuk mengidentifikasi sumber daya da‟i yang potensial dalam sebuah 

spesifikasi pekerjaan manajerial. 

 ) Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi 

individu dan kelompok dalam sebuah lembaga atau organisasi. 

 ) Untuk mengidentifikasi para anggota yang akan dipromosikan dalam 

penempatan posisi tertentu.
60

 

 . Teori-teori Dakwah 

a. Teori Proses dan Tahapan Dakwah 

Dalam teori tahapan dakwah dikenal pada zaman Rasulullah dan 

sahabatnya terdapat beberapa tahapan dakwah yaitu: pertama, tahap pembentukan 

(takwin) yaitu kegiatan utamanya adalah Dakwah bil lisan (tabligh) sebagai 

ikhtiar sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah. Interaksi Rasulullah 

SAW dengan para mad‟u mengalami mengalami ekstensi secara bertahap keluarg 

terdekat. Kedua, tahap penataan (tandhim), hasil internalisasi dan eksternalisasi 

Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara kontprehensif dalam realitas 

sosial. Ketiga, tahap perpisahan dan pendelegasian amanah dakwah kepada 

generasi penerus (taudi).
61

  

Teori tahapan dakwah ini memiliki proses jangka waktu yang panjang, 

sehingga tujuan dakwah pun dapat dicapai dengan melalui beberapa tahapan. 

Salah satu tujuan dakwah adalah perubahan pola pikir dan pola sikap mad„u, 

sehubungan dengan itu Soejono Soekanto dengan teori perubahan sosialnya 
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menyatakan bahwa untuk mengubah kondisi masyarakat dengan suatu bentuk 

revolusi dalam hal ini ada lima tahap yang harus berjalan bersama dan saling 

mendukung antara yang satu dengan lainnya yaitu: ( ) Harus ada keinginan umum 

untuk mengadakan suatu perubahan dalam masysrakat, harus ada perasaan tidak 

puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan 

dengan perubahan keadaan tersebut. ( ) Harus ada pemimpin atau sekelompok 

yang dianggap mampu memimpin masyarakat. ( ) Pemimpin tersebut dapat 

menampung keinginan-keinginan tersebut kemudian dirumuskan dan ditegaskan 

kepada masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. 

( ) Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. ( ) Harus 

ada momentum untuk mulai gerakan.
62

 

b. Teori Medan Dakwah 

Dalam berdakwah diperlukan pemahaman yang memadai mengenai 

konteks sosial yang menjadi medan dakwah. Terkait dengan hal ini, Amrullah 

Ahmad mengemukakan perlunya menerapkan teori medan dakwah.
63

 Teori medan 

dakwah memberikan gambaran tentang kondisi teologis dan struktur sosial mad„u 

pada saat pelaksanaan dakwah berlangsung. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa 

dakwah Islam tidak berada dalam ruang sosial yang vakum. Dakwah berhadapan 

dengan masyarakat yang dilingkupi oleh aneka ragam nilai dan budaya. 
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Masyarakat merupakan kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh adat, 

ritual, atau hukum-hukum tertentu. Setiap masyarakat memiliki karakteristik dan 

pandangan yang berbeda-beda sehingga melahirkan watak dan kepribadian yang 

khas.
64

 

c. Teori Kredibilitas Sumber (Citra da‟i) 

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dimungkinkan lebih mudah dibujuk 

(dipersuasi) jika sumber-sumber persuasinya memiliki kredibilitas yang cukup. 

Kredibilitas tidak hanya terkait dengan orang, tetapi juga berhubungan dengan 

sumber-sumber yang lain, seperti jenis produk atau jenis kelembagaan tertentu.  

Terdapat tiga model guna memahami ruang lingkup teori kredibilitas sumber 

ini, yakni ; 

a. Factor model yang membantu menetapkan sejauh mana pihak penerima 

menilai kredibilitas suatu sumber. 

b. Functional model yang memandang kredibilitas sebagai tingkat di mana 

sumber mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu penerima. 

c. Contructivis model untuk menganalisis apa yang dilakukan penerima 

dengan adanya usulan-usulan sumber.
65

 

Teori inilah yang diadopsi ke dalam praktik dakwah dengan nama “ teori 

citra da‟i”.
66

 Kredibilitas seorang da‟i tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 

                                                           
64 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Tafsir Maudhu‟i atas pelbagai Persoalan 

Umat),(Bandung: Mizan,     ), h.     

65 Usman, “ Mencegah Radikalisme Agama (Dakwah Komunikatif Muhammadiyah Di 

Sulawesi Selatan)”, Disertasi, Jakarta: Sekolah Pascasarjana (UIN) Syarif Hidayatullah,     , h. 

   

66 Teori ini menjelaskan bahwa kualitas dan kepribadian seorang da‟i sangat menentukan 

tingkat keberhasilan dakwah. Kualitas yang dimiliki oleh seorang da‟i mempengaruhi citranya di 



   
 

dicapai melalui usaha yang intens dan berkesinambungan. Alwi Shihab 

menyebutkan bahwa faktor keteladanan sangat penting untuk mencapai 

kesusksesan dalam berdakwah. Tidak mungkin mengajak orang lain untuk 

membangun karakter moral yang tinggi dan mencegah aktivitas yang tidak Islami 

jika da‟i itu sendiri tidak Islam.
67

 Karenanya, seorang da‟i perlu memiliki 

integritas dan berbagai kelengkapan pengetahuan yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan dakwah. 

Salah satu komponen penting dari citra atau kredibilitas adalah otoritas. 

Memiliki otoritas artinya memiliki keahlian yang diakui. Otoritas muncul 

disebabkan oleh beberapa hal: ( ). Otoritas terbentuk karena orang melihat latar 

belakang pendidikan dan pengalaman. ( ). Komponen dalam kredibilitas adalah 

good sense artinya pendengar menyukai dan akhirnya menerima gagasan yang 

dikemukakan oleh pembicara yang dipandang obyektif. Citra objektif dapat 

dibangun dengan menggunakan pendekatan rasional dan argumentasi yang logis 

menghindari sikap tidak jujur dalam menyajikan informasi serta tidak menggurui 

dan memberikan penghargaan kepada pendapat yang berbeda. ( ). Komponen 

kredibilitas lainnya adalah good will. Pendengar akan tertarik kepada pembicara 

jika mereka tahu bahwa si pembicara berbicara untuk kepentingan pendengar. 

Good will dapat dibangun melalui proses ko-orientasi yaitu mencari kesamaan 
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antara pembicara dengan pendengar dalam hal perbuatan, sikap, dan nilai. Teknik 

lain adalah menunjukkan keterlibatan pribadi pembicara pada topik dan 

kebutuhan pendengar. Komitmen dapat ditunjukkan dengan kesediaan untuk 

memberikan informasi tambahan jika khalayak membutuhkannya. ( ). Dinamisme 

yaitu ekspresi fisikal dari komitmen psikologi terhadap topik. Secara singkat 

dalam membangun kredibilitas perlu mengetahui bagaimana orang lain menilai 

diri kita. Kredibilitas tidak secara inheren berada dalam diri kita sendiri. 

Kredibilitas dapat merupakan hasil penilaian orang tentang diri kita setelah 

mereka menerima informasi tentang kita langsung atau tidak langsung.
68

 

 . Kajian tentang Komunikasi Budaya 

Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan 

berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Orang berkomunikasi 

sesuai dengan budaya yang dimilikinya. Kapan, dengan siapa, berapa banyak hal 

yang dikomunikasikan sangat bergantung pada budaya dari orang-orang yang 

berinteraksi. Adanya perbedaan dan pengaruh budayalah orang-orang belajar 

berinteraksi melalui komunikasi. Komunikasi terletak pada proses yakni suatu 

aktivitas yang “melayani” hubungan pengirim dan penerima pesan melampaui 

ruang dan waktu. Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak 

berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, 

maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.
69
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Hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi seperti simbiosis 

yang saling mempengaruhi. Seperti budaya mempengaruhi komunikasi dan 

sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. Budaya dapat mempengaruhi 

proses dimana seseorang mempersepsi suatu realitas. Semua komunitas dalam 

semua tempat selalu memanifestasikan atau mewujudnyatakan apa yang menjadi 

pandangan mereka terhadap realitas melalui budaya. Sebaliknya pula, komunikasi 

membantu dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas. 

Budaya menurut Ibnu Khaldun bukanlah suatu benda tetapi sifat dari 

perwujudan diri manusia, oleh karena budaya selalu berkaitan dengan apa yang 

biasa dilakukan oleh manusia dengan akal dan pikirannya.
70

 Alo Liliweri 

mendefinisikan bahwa komunikasi budaya adalah sebuah proses interaksi antara 

interaksi antarpribadi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa 

orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda.
71

 Gudykunst dan 

Kim. Mendefinisikan bahwa Komunikasi (antar budaya) sebagai proses 

transaksional,simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang 

(dari budaya yang berbeda).
72

 

Dapat dikatakan bahwa definisi komunikasi budaya adalah suatu proses 

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah 

pemahaman yang sama melalui lambang atau tingkah laku dari aktifitas manusia 

yang berbeda kebudayaan. Komunikasi budaya mengacu pada aktifitas 
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komunikasi antara orang-orang dari budaya yang sama atau budaya yang berbeda 

yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural. Pada dasarnya 

komunikasi budaya merupakan komunikasi yang biasa, yang membedakannya 

adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut berbeda dalam hal 

latar belakangnya. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang 

yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan 

budaya itu dipelajari. 

Perbedaan budaya dalam interaksi komunikasi budaya sangat mudah terjadi. 

Penyesuaian dan mempelajari budaya yang berbeda akan menciptakan 

keharmonisan dalam proses komunikasi budaya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Stewart komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang 

berbeda kebudayaanya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras dan kelas sosial. 

Komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukan adanya perbedaan 

budaya seperti Bahasa, nilainilai, adat, kebiasaan. 

Martin dan Nakayama mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi 

budaya. Dijelaskan, bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. 

Pola-pola komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai 

budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang. Kharakteristik yang 

khas terlahir karena adanya perilaku komunikasi yang terbangun dan terpola 

sedemikian rupa. Kharakteristik yang khas ini akan membentuk suatu 

kebiasaan/budaya komunikasi bagi suatu komunitas budaya tertentu. Jelasnya 

bahwa aktifitas komunikasi seseorang dari komunitas budaya tertentu dapat 



   
 

mempresentasikan kepercayaan, nilai, sikap dan bahkan pandangan dunia dari 

budayanya itu. 

 . Kajian tentang Dakwah Kultural 

Dakwah kultural memiliki hubungan yang dekat dengan Islam kultural, 

karena dakwah kultural menekankan pendekatan Islam kultural. Kata kultural 

sendiri yang berada di belakang kata Islam berasal dari bahasa Inggris, culture 

yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Teori lain mengatakan 

bahwa culture berasal dari bahasa latin cultura yang artinya memelihara atau 

mengerjakan, mengolah. Sementara itu Koentjaraningrat membagi kebudayaan 

dalam tiga wujud, ( ) wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 

( ) wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas 

kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan ( ) wujud benda, yaitu 

wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya.
73

 

Berbagai produk kebudayaan digunakan untuk memahami agama Islam, 

sehingga pemahaman keIslaman tersebut dipengaruhi oleh paham atau konsep 

kebudayaan tersebut. Pemahaman keIslaman yang didasarkan atau dipengaruhi 

oleh pandangan kebudayaan yang demikian itulah yang selanjutnya dapat 

dikatakan sebagai Islam kultural. Namun demikian antara agama (Islam) dan 

kebudayaan memiliki identitas sendiri-sendiri, namun antara keduanya bertaut, 

dan saling mempengaruhi. Corak dan warna kebudayaan dipengaruhi oleh agama 

dan sebaliknya corak dan warna agama dipengaruhi oleh kebudayaan. 
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Tentang hubungan agama dan kebudayaan, menurut Koentjaraningrat, 

menyebutnya religi (tidak menggunakan istilah agama, karena, menurutnya lebih 

netral) merupakan bagian dari kebudayaan, pendiriannya ini didasari atas konsep 

Durkheim mengenai dasar-dasar religi seperti dikutip Faisal Ismail, bahwa tiap-

tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:
74

  

a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius.  

b. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-

bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam 

gaib. 

c. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan 

Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam 

gaib. 

d. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang 

menganut sistem kepercayaan yang melakukan sistem upacara religius  

Selanjutnya, Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa komponen sistem 

kepercayaan, sistem upacara dan kelompok-kelompok religius yang menganut 

sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan 

ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komite pertama, yaitu emosi keagamaan, 

digerakkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari 

kebudayaan, tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat 

tentunya bukan bagian dari kebudayaan.
75
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Sidi Gazalba menyatakan bahwa kebudayaan Islam dalam “cara berfikir 

dan cara bertaqwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan 

sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat, atau sebagai “cara hidup 

taqwa”. Menurut Gazalba, bahwa cara hidup takwa menempuh jalan syariat, 

menjalankan semua perintah dan larangan-Nya. Syariat mengikatkan/ 

mempertalikan muslim kepada prinsip-prinsip tertentu yang digariskan oleh Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. Karena itu, akal dalam kegiatannya mengatur kehidupan 

merujuk pada naqal, dengan kata lain gerak atau kegiatan kebudayaan itu memang 

dari akal, tetapi asas gerak itu atau prinsip yang dipegangi akal dalam kegiatannya 

adalah dari naqal. Dari asas yang ditentukan dan digariskan oleh naqal itu 

kemudian menentukan cara pelaksanaannya. Karena itu yang merupakan karya 

manusia dalam kebudayaan Islam ialah cara pelaksanaannya yang bersifat 

dinamik, sedangkan prinsipprinsipnya dari Allah yang bersifat serba tetap.
76

 

Berbeda dengan pendapat Kuntowijoyo yang dikutip Muhaimin, 

menyatakan bahwa kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang muncul, 

memancar dari agama Islam, atau semua budaya (karya manusia) yang 

terpengaruh karena ada agama Islam. Kebudayaan Islam mempunyai   komponen, 

yaitu: sistem nilainya, sistem pengetahuan, dan sistem simbol. Dalam hal ini, 

budaya itu Islami atau tidak adalah di luar wewenang atau di luar budaya itu 

sendiri, karena hal itu kembali ke normatif.
77
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Islam merupakan dasar, asas, pengendali, pemberi arah dan sekaligus 

merupakan sumber nilai-nilai budaya dalam pengembangan dan perkembangan 

kultural. Agama (Islam) lah yang menjadi pengawal, pembimbing, dan pelestari 

seluruh rangsangan dan gerak budaya, sehingga ia menjadi kebudayaan yang 

bercorak dan beridentitas Islam. Misalnya, lahirnya Bank-Bank Syariah yang 

menggunakan cara-cara bermuamalah secara Islami, Berjilbab merupakan ciri 

busana muslimah, dll. 

Sebagai bukti adanya Islam kultural di Indonesia dapat dilihat dari pada 

tulisan Clifford Geertz, dalam bukunya yang berjudul Abangan, Santri, Priyayi 

dalam Masyarakat Jawa. Geeertz mengidentifikasi adanya tiga corak paham 

keagamaan tersebut. Islam Abangan adalah mereka yang memiliki komitmen kuat 

pada komunitas Islam, walaupun dalam prakteknya tidak tertarik untuk 

mengamalkan syariat Islam. Yang banyak diamalkan adalah Islam yang terwujud 

dalam bentuk slametan dan upacara yang maknanya terkait pada upaya mencari 

perlindungan dan keselamatan diri pada Tuhan, dari hal-hal yang dapat 

membahayakan perjalanan hidupnya. Islam Santri adalah kelompok yang melihat 

keunggulan Islam dari segi doktrinnya sebagaimana yang terdapat dalam al-

Qur‟an dan alSunnah. Doktrin tersebut lebih ditekankan dalam dimensi moral, 

yakni aturan-aturan normatif yang diyakini amat ideal apabila dilaksanakan 

dengan sebaikbaiknya. Mereka melihat keunggulan Islam seperti apa yang 

terdapat dalam doktrin, dan kurang mengkompromikan dengan realitas umat 

Islam yang serba terbelakang dalam berbagai bidang. Islam Priyayi lebih 

memperlihatkan sosok Islam di kalangan birokrat, pemegang kekuasaan dan 



   
 

memiliki kemampuan berkomunikasi secara batin dengan kekuatan-kekuatan 

yang berada di luar dirinya. Ukuran keislaman mereka dilihat dari seberapa jauh 

mereka mampu menghimpun kekuatan batin dan mewujudkannya dalam 

kemampuannya mengendalikan kekuasaan.
78

 

Jika yang dimaksud dakwah kultural adalah dakwah dengan pendekatan 

Islam kultural, maka dakwah kultural adalah dakwah yang penuh dengan 

kebijaksanaan dalam menyikapi dan memahami budaya yang berkembang dalam 

masyarakat dengan penuh kedamaian. Dengan demikian dakwah kultural, jika 

ditinjau dari segi interaksinya dengan lingkungan sosial setempat, masuk kategori 

dakwah kompromis, yaitu dakwah yang mengakomodasi dan memahami kearifan 

lokal. Dalam sejarah penyebaran agama Islam keluar dari jazirah Arab, 

pendekatan kompromis paling dominan dan amat mewarnai, baik di Afrika, 

Eropa, maupun Asia, dan khususnya di kepulauan Nusantara. Meskipun Islam 

datang di kepulauan nusantara relatif lebih lambat daripada kawasan lain di dunia, 

tapi dengan tanpa goncangan yang berarti agama tersebut dapat diterima dengan 

baik oleh penduduknya. 

Dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam 

seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan 

manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami 

potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya yang berarti 

memahami ide-ide, adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, 
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simbol, dan hal-hal fisik yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam 

kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan sistem 

nilai ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan li al-alamin.
79

 

Ciri-ciri dakwah kultural adalah: dinamis, krearif, dan inovatif. Dalam 

konteks sejarah Islam, ketiga ciri dakwah kultural ini pernah dipraktikkan oleh 

Rasulullah SAW, terutama ketika memperlakukan Tsumamah bin Utsal, kepala 

suku Bani Hanifah, di saat ia menjadi tawanan umat Islam. Selama beberapa hari, 

setiap pagi Nabi Muhammad SAW menjamu dengan susu untanya sebagai 

penghormatan terhadap kedudukan sosial Tsumamah. Walaupun tetap congkak 

dan menunjukkan permusuhan, Tsumamah dibebaskan tanpa syarat. Tsumamah 

tidak bergegas kembali ke kaumnya, tapi bersuci dan menyatakan masuk Islam. 

Sikap Nabi SAW ini merupakan contoh dari kreativitas kultural dalam 

berdakwah. 

Kreativitas dan inovasi kultural dalam berdakwah juga dilakukan oleh 

K.H. Ahmad Dahlan. Dengan mendirikan lembaga pendidikan, rumah sakit, panti 

asuhan, dan lain-lain adalah contoh penting bahwa K.H. Ahmad Dahlan dalam 

berdakwah menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan ini diteruskan oleh 

para elite Muhammadiyah berikutnya, sehingga Muhammadiyah dalam tempo 

singkat berkembang pesat. Dikaitkan dengan tiga dimensi dakwah di atas, maka 

dakwah kultural ini telah memerhatikan ketiga dimensi dakwah, yaitu: dimensi 

kerisalahan, dimensi kerahmatan, dan dimensi kesejarahan. Secara substansial, 

misi dakwah kultural adalah upaya melakukan dinamisasi dan purifikasi. 
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Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecenderungan untuk 

selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan islami.
80

 

Sedangkan purifikasi diartikan sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam 

budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid. Islam membutuhkan kebudayaan 

dalam rangka menyebarkan misi-misinya baik yang berupa adat, tradisi, seni, dan 

aspek-aspek kebudayaan lainnya. Namun keduanya perlu dibedakan dengan tegas, 

mana Islam sebagai agama tauhid yang bersifat universal, absolut dan abadi, dan 

mana Islam yang budayanya bersifat partikular, relatif, dan temporal sebagai 

bagian dari kreasi manusia dan sekaligus merupakan ekspresi keislaman dalam 

kenyataan hidup para pemeluknya. 

C. Muhammadiyah dan Dakwah Kultural 

 . Sejarah dan Ideologi Muhammadiyah 

a. Sejarah Muhammadiyah 

Indonesia di abad    yang dikenal sebagai Hindia Belanda merupakan 

negara yang terjajah dan terbelakang. Kondisi ini menyebabkan hancurnya 

berbagai tatanan kehidupan kenegaraan, ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi 

masyarakat termasuk kaum muslimin sebagai warga mayoritas. Setelah runtuhnya 

kekuasaan-kekuasaan monarkis di Nusantara, negara ini terbelenggu oleh 

kolonialisme. Hampir seluruh aspek kehidupan terbelenggu oleh berbagai praktik 

kolonialisme yang berlangsung berabad-abad lamanya, sehingga rakyat menderita 

lahir dan batin, miskin, bodoh dan terbelakang.
81

 Di rentang sejarah kolonialisme 
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itulah umat Islam di Indonesia turut menanggung akibatnya. Sebagai entitas 

masyarakat mayoritas di Nusantara, umat Islam pun menjadi objek dan sasaran 

kolonialisasi yang paling di perhitungkan, karena mampu dan sering melakukan 

perlawanan rakyat secara terbuka dan besar-besaran.
82

 

Di tengah keterbelakangan mayoritas kaum pribumi itu, secara tidak 

terduga muncullah sekelompok kecil masyarakat pribumi yang perlahan bergerak 

sebagai pengusaha industri dan pedagang yang kuat. Katakanlah mereka misalnya 

pengusaha industri batik, rokok, kerajinan, pedagang perantara, dan pedagang 

keliling di daerah-daerah di Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Kudus, 

Pariaman, Palembang dan Banjarmasin. Kelompok ini adalah kelas menegah 

pribumi dan merupakan sebagian kecil dari wiraswastawan pribumi yang mampu 

bersaing pada tingkat lokal dengan para pengusah dan pedagang Eropa, Cina, 

Arab, dan India yang lebih dulu mendominasi sektor-sektor ekonomi. Sebagian 

besar kelas menengah pengusaha dan pedagang pribumi yang memiliki latar 

belakang agama Islam dan ikatan sosial yang kuat, satu hal yang sebenarnya 

paradoks dengan mayoritas pribumi yang umumnya Muslim.
83

 

Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu di antara masyarakat kelas menengah 

pribumi itu. Meskipun sosoknya, barangkali hanya berupa “nokta kecil” dalam 

kancah sejarah Indonesia yang menjalani hidup sekedar berdagang batik dan 

menjadi Khatib Amin di Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta. Namun 

ternyata, kehadiran dan kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya setampak 

noktah kecil itu, melainkan hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di 
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tengah kemuraman nasib bangsa yang masih meringkuk dalam belenggu 

kolonialisme. Lewat kosmopolitanisme pergaulanya di jalur perdagangan, 

perjalanan haji dan studinya di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas kerap 

terlibat dalam renungan-renungan serius, sampai akhirnya berpikir keras untuk 

mengambil jalan baru perubahan sosial demi tumbuh dan berkembangnya Islam 

berkemajuan, sebuah reaksi segar untuk mengatasi keterbelakangnya kaum 

pribumi, serta pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang terus 

berlangsung secara sistemik. Pikiran keras dan renungan serius itulah yang 

melahirkan gagasan-gagasan besar, sampai akhirnya memicu kelahiran 

Muhammadiyah pada tanggal    November     .
84

 

Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata 

محمد“  “yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammad itu sendiri 

berarti “yang terpuji”. Kemudian mendapatkan tambahan yā‟ nisbah yang 

berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi 

Muhammadiyah berarti sejenis dari Muhammad. Tegasnya golongan yang 

berkemauan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad saw.
85

 Secara terminologi, 

menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:  

 ) Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad 

Dahlan, pada tanggal   Dzulhijjah tahun      H., bertepatan dengan 

tanggal    Nopember tahun      M. di Yogyakarta. 
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 ) Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam amar ma‟ruf 

nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur‟an 

dan as-Sunnah.
86

 

Nama “Muhammadiyah” pada mulanya diusulkan oleh kerabat, murid, 

sekaligus sahabat Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang 

Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi 

penghulu Kraton Yogyakarta, lewat keputusan Ahmad Dahlan setelah melalui 

shalat istikhārah.
87

 Pemberian nama Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan 

diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad saw dalam 

segala tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan alat atau wadah dalam 

usaha melancarkan kegiatan sesuai tujuan. Hal ini dijelaskan Ahmad Dahlan yang 

terkenal dengan wasiatnya kepada organisasi Muhammadiyah yaitu bahwa: 

“Hidup-hiduplah Muhammadi-yah dan Tidak mencari penghidupan dalam 

Muhammadiyah”.
88

 Artinya ideologi Muhammadiyah yang Beramar Ma‟ruf Nahi 

Mungkar harus murni dilakukan. 

Maksud dan tujuan Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar 

Muhammadiyah Bab III pasal   (enam), sebagai berikut: “Maksud dan tujuan 

Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga 
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terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.
89

 Penjelasan mengenai 

masyarakat Islam yang sebenarbenarnya sebagaimana yang tertera dalam Maksud 

dan Tujuan Muhammadiyah di atas, oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, 

solid dan peduli sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai 

wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, 

kenyamanan dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan 

untuk kemudian meminta maaf, sehingga ummah terhindar dari dosa dan durhaka 

yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
90

 

Ahmad Dahlan adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh pembaharu 

dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Cita-cita pembaharuannya tidak jauh 

berbeda dengan Jamaluddin Al-Afghani (    -    ), Muhammad Abduh (    -

    ), Rasyid Ridla (    -    ) di Mesir. Ahmad Khan (    -    ) di India. Di 

dalam semangat kebangunan Nasional ia adalah salah seorang pelopor di antar 

Ahmad Al-Sukarti (Al-Rasyid), H. Samanhudi dan HOS Cokroaminoto (Serekat 

Islam), Wahidin Sumirohusodo dan Sutamo (Budi Utomo), Ki Hajar Dewantara 

(Taman Siswa) dan lain-lain.
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Memperhatikan paparan di atas, maka terdapat tiga faktor utama yang 

melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah. Pertama, politik, yakni penjajah 

Belanda yang menjadikan bangsa Indonesia terbelakang secara ekonomi maupun 
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sosial; kedua faktor sosial, yakni kebodohan dan kemiskinan yang melanda di 

seluruh nusantara, dan ketiga faktor keagamaan, yakni Islam tidak difahami dan 

diamalkan oleh umat Islam sebagaimana mestinya. Faktor kedua dan ketiga 

sebenarnya tidak bisa di lepaskan dari faktor utama, penjajahan Belanda yang 

memang berusaha menjadikan umat Islam terbelakang disamping itu juga banyak 

para tokoh Islam yang tidak mengajarkan Islam secar utuh kepada masyarakt, 

demi kepentingan politik kekuasaan semata.
92

 

Junus Salam menegaskan, faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya 

Muhammadiyah antara lain: 

 ) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Qur‟an dan Sunnah nabi, 

sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid‟ah, dan khurafat, yang 

mengakibatkan umat Isalm tidak merupakan golongan terhormat dalam 

masyarakat, demikian pula agama Islam yang tidak memancarkan sinar 

kemurniannya bagi, 

 ) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari 

tegaknya ikhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat, 

 )  Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam 

memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi 

tuntunan zaman, 

 ) Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit 

bertaklid buta serta berpikir secar dogmatis, berada dalam konservatisme, 

formalisme, dan tradisionalisme; 
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 ) dan karena keinsyafan akan bahya yang mengancam kehidupan dan 

pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zeding 

kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan 

rakyat.
93

 

Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan 

sebagai berikut: ( ) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan 

kebiasaan yang bukan islam; ( ) reformulasi doktrin Islam dengan pandangan 

alam pikiran modern; ( ) reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan ( ) 

mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.
94

 

Sementara faktor yang berkaitan pribadi Ahmad Dahlan, bahwa beliau 

sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik 

yang khas, antara lain:  

 ) Sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya. 

Hal ini dibuktikan antara lain pada saat itu Beliau pergi ke Lembang 

Bandung untuk mencocokkan hasil penghitungan hisabnya dengan 

teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu. 

 ) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat 

dan menentukan terapinya. Salah satu obsesinya ialah ingin menyatukan 

ulama di Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam, sebab hanya 

dengan pendidikan yang memadai umat Islam bisa lebih siap dalam 

menghadapi berbagai tantangan. Kebodohan dan keterbelakangan, hanya 

bisa diatasi dengan satu kata, “pendidikan”. 
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 ) Sebagai ulama bertipe ulama praktis, bukan ulama teoritis, hal ini terbukti 

antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya menggunakan metode 

tematik yakni memulai dari ayat-ayat yang paling mudah dipaham dan 

mudah diamalkan. 

 ) Beliau terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaharu Islam, khususnya 

dari kawasan timur tengah. Beberapa tokoh di antaranya Taqiyuddin ibnu 

Taimiyah, Muhammad bin Abd al Wahhab, Jamaluddin al-Afghani, dan 

Muhammad Abduh. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa tokoh-

tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal 

membangkit-kan semangat Izzul Islam Wal Muslimin.
95

 

Masa awal berdirinya Muhammadiyah bersamaan dengan mulai 

bangkitnya gerakan Nasional bangsa Indonesia yang menjelma dalam bentuk-

bentuk keorganisasian yang nyata. Dalam masa ini usaha-usaha KH. Ahmad 

Dahlan di pandang sebagai suatu hal yang penting dalam mempersiapkan 

berdirinya Muhammadiyah, demikian juga dalam masa-masa awal setelah 

organisasi berdiri. Adapun tokoh-tokoh pertama yang menjadi pengurus Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah adalah: Haji Ahmad Dahlan, Abdullah Sirajd, Haji Ahmad, 

Haji Abdurahhman, R. Hadji Sarkawi, H. Muhammad, R.H Djaelani, Haji Anis, 

Haji Muhammad Pakih.
96

 Setelah Muhammadiyah berdiri, KH Ahmad Dahlan 

mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan 

badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun     , dengan Surat 
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Ketetapan Pemerintah No.    tanggal    Agustus     . Izin itu hanya berlaku 

untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah 

Yogyakarta saja.
97

 

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad 

Dahlan dengan mengadakan tablig ke berbagai kota, di samping juga melalui 

relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan 

sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama 

dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan 

terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang 

hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal   Mei      Dahlan 

mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan 

cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan 

oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal   September     .
98

 

Setelah keluarnya izin pemerintah untuk mendirikan cabang-cabang 

Muhammadiyah di luar Yogyakarta dan Jawa pada tahun     , maka mulailah 

gerakan tersebut meluas hingga ke Surabaya, Serandakan, Imogori, Blora, dan 

Kepanjen (berdiri tahun     ), Solo, Purwokerto, Pekalongan, Pekajangan, 

Banyuwangi, Jakarta dan Garut (berdiri tahun     ). Pada tahun      berdiri 

Muhammadiyah di Kudus dan pada tahun itu juga, Muhammadiyah telah 
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mendirikan cabang-cabangnya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Hingga tahun 

     cabang Muhammadiyah telah merata ke seluruh daerah di Hindia Belanda.
99

 

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah pada awalnya belum banyak 

berbicara tentang fiqh dan ushul fiqh, juga belum berbicara tentang ilmu takhrij 

al-hadis. Bahkan yang sangat menonjol adalah pemikiran teologis, baik dari 

serapan pemikiran Ibnu Taimiyyah yang mengkritik rasionalisme filsafat dan 

teologi. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang mengarah kepada rekonstruksi teologis 

(kalam) yang cenderung literalistik dan neo-hambalistik ini, mencapai puncak-nya 

pada gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab.
100

 

Tetapi pada sisi lain gerakan modernisme Islam pun muncul di Mesir, ketika 

kolonialisme Eropa memasuki kawasan Timur Tengah, menginspirasi Jamaluddin 

al-Afghani, Muhammad Abduh untuk melakukan pembaruan khususnya di bidang 

pendidikan dan politik. Situasi teologis dan kecenderungan pemikiran seperti 

itulah yang ditemui Ahmad Dahlan terutama ketika menunaikan ibadah haji dan 

sempat membaca buku-buku karangan mereka, bahkan pernah bertemu dengan 

Muhammad Rasyid Ridha. Bermula dari sinilah Ahmad Dahlan menemukan 

bentuk dan keyakinan agama yang mantap dan modernis. 

Muhammadiyah baru memulai bergeser pada persoalan takhrij al-Hadis 

dan persoalan-persoalan ubudiyah, pada tahun      (zaman kepemimpinan Kyai 

Ibrahim), ketika seorang tamu dari India memprotes ubudiyah Muhammadiyah 
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yang melaksanakan Shalat Idul Fitri di dalam masjid Keraton Yogyakarta, 

menurut tamu itu seharusnya Muhammadiyah yang telah memposisikan diri 

sebagai gerakan tajdīd melaksanakan shalat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah 

lapang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Mulai saat itulah 

Muhammadiyah menghimpun para ulama Muhammadiyah untuk membicarakan 

berbagai persolan ubudiyah, yang kemudian diberi nama Majlis Tarjih. Majlis 

Tarjih ini baru menampakkan eksistensinya secara profesional pada zaman 

kepemimpinan Mas Mansur tahun     -    . Meskipun demikian dalam 

perkembangan berikutnya terjadi variasi penekanan pemikiran keagamaan dalam 

Muhammadiyah. 

Tahap berikutnya, yakni pada zaman kepemimpinan Ki Bagus 

Hadikusumo (    -    ) pemikiran keagamaan di Muhammadiyah lebih 

menonjol pada persoalan Akidah dan Akhlak ijtimaiyah. Pada priode inilah 

dirumuskan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadi-yah. Dalam rumusan 

tersebut, dirumuskan secara singkat dan padat gagasan dan pokok-pokok pikiran 

Ahmad Dahlan yang akhirnya melahirkan Muhammadiyah. Arah pemikiran 

keagamaan pada periode ini juga banyak mengarah pada persoalan perjuangan 

politis. Hal ini bisa dicermati ketika terjadi perdebatan sengit di PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada tanggal    Agustus      

(tugas PPKI adalah menetapkan UndangUndang Dasar dan Mukaddimahnya). 

Perdebatan antara yang pro dan kontra penghapusan tujuh kata dalam Piagam 

Jakarta dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 



   
 

Ki Bagus Hadikusumo termasuk yang paling serius mempertahankan tujuh kata 

tersebut, yang pada waktu itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah.
101

 

Kasman Singodimejo, anggota PP Muhammadiyah, berhasil memberi 

penjelasan kepada Ki Bagus bahwa bangsa Indonesia menghadapi Jepang dan 

sekutu yang memiliki senjata canggih sehingga dibutuhkan ketenangan dan 

kesatuan. Lebih dari itu menurut UUD dan aturan tambahan, dalam jangka waktu 

dua belas bulan sesudah MPR terbentuk UUD baru akan ditetapkan ulang dan 

akan lebih memuaskan umat Islam. Penjelasan terakhir ini didasarkan atas 

keterangan Soekarno bahwa UUD itu bersifat sementara, karenanya menurut 

Kasman kita masih punya kesempatan untuk memperjuang-kannya kembali. 

Dengan demikian Kibagus akhirnya menyetujui, meskipun belakangan ia masih 

sering menanyakannya.
102

 

Pada periode kepemimpinan AR. Sutan Mansur (    -     ), periode 

H.M. Yunus Anis (    -    ), periode Ahmad Badawi (    -    ), seterusnya 

sampai pada periode Azhar Bashir (    -    ), pemikiran keagamaan dalam 

Muhammadiyah bisa disebut fiqhi sentris atau juga ada yang menyebut syari‟ah 

sentris meskipun juga tidak mengesampingkan adanya perkembangan lain dalam 

masalah-masalah akidah dan akhlaq ijtima‟iyah yang cukup signifikan. 

Haedar Nashir menemukan data yang penting tentang para elit 

Muhammadiyah dilihat dari segi aktifitas keseharian mereka. Bahwa 

Muhammadiyah sejak kelahirannya tahun      sampai sekitar tahun     an 
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banyak dipimpin dan digerakkan oleh elit Ulama yang memiliki latar belakang 

pendidikan pondok pesantren dengan pekerjaan sebagai pedagang (wiraswasta) 

atau swasta. Ketua-ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yaitu Ahmad 

Dahlan (pendiri dan ketua yang pertama     -     ), Ibrahim (    -    ), 

Hisyam (    -    ), Mas Mansyur (    -    ), Ki Bagus Hadikusumo (    -

    ), AR. Sutan Mansyur (    -    ), dan H.M. Yunus Anis (    -    ), 

adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah tamatan pendidikan pesantren yang juga 

sebagai pedagang, guru (dosen) dan swasta.
103

 

Pada era kepemimpinan Ahmad Badawi (    -    ), Faqih Utsman 

(    ), dan AR. Fakhruddin (    -    ), dalam beberapa periode, 

Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh yang berlatar belakang sebagai pegawai 

negeri (Departemen Agama) kendati ketiganya dikenal pula sebagai Kyai tamatan 

pondok pesantren. Faqih Utsman bahkan pernah menjadi Menteri Agama selama 

dua kali, yaitu pada zaman kabinet Halim (    ) dan pada zaman kabinet Wilopo-

Prawiro (    -    ).
104

 

Kehadiran elit yang juga pegawai negeri dalam Muhammadiyah tersebut 

tampak menonjol sejak masa kepemimpinan AR. Fakhruddin yang cukup lama 

(   tahun) yang diikuti oleh kecenderungan serupa di jajaran kepemimpinan 

lainnya baik di tingkat pusat maupun wilayah dan daerah. Gejala sosial ini dikenal 
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sebagai kehadiran elit birokrat dalam Muhammadiyah.
105

 Dalam konstelasi 

pemikiran keagamaan baru di Indonesia, sebenarnya sudah mulai muncul mulai 

tahun     an sampai     an, yakni dengan munculnya wacana Teologi 

Pembaruan Islam, ide-ide itu adalah Sekularisasi dan Desakralisasi, kemudian 

Pemikian Islam Alternatif, Membumikan Islam, Reaktualisasi Islam, Islam 

Tekstual Versus Islam Kontekstual, dsb. Berbarengan dengan munculnya teologi 

pembaruan pemikiran Islam tersebut, Muhamma-diyah mulai mendapat gugatan 

khususnya menjelang Muktamar ke-   di Surakarta tahun     . Muhammadiyah 

dinilai telah berhenti peranannya sebagai gerakan pembaruan Islam, telah menjadi 

gerakan tradisional, bahkan sudah tidak lagi memiliki semangat ijtihad. Akibat 

kritikan itu maka pasca Muktamar, benar-benar terjadi lonjakan kemajuan 

pemikiran keagamaan di Muhammadiyah yang luar biasa. Bermunculan otokritik 

terhadap rumusan-rumusan keagamaan (rumusan Ideologis) yang selama ini 

dianggap telah mapan, tak terkecuali keputusan Majlis Tarjih dalam HPT 

mengenai al-Masail al-Khams,
106

 dan lain-lain. 

Pada saat yang sama pula mulai bergulir wacana Islam Liberal, Islam 

Sekuler, Islam Plural, dll. Perkembangan baru yang cukup menonjol dan bahkan 

dalam hal-hal tertentu menimbulkan polemik berkepanjangan dalam hal 

pemikiran keagamaan dalam Muhammadi-yah. Perkembangan baru ini adalah 
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pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais (    -    ). Dalam waktu dua 

tahun perjalanan kepemimpinan Amin Rais mampu menghegemoni pemikiran 

keagamaan di tubuh Muhammadiyah. Beliau mengangkat ketua Majlis Tarjih 

bukan tokoh yang berbasis syari‟ah tetapi tokoh yang berbasis ushuluddin yakni 

Muhammad Amin Abdullah. Hal ini termasuk kejadian yang di luar kebiasaan. 

Amin Abdullah pun telah merumuskan draf manhaj majlis tarjih sebagai 

kelengkapan manhaj yang telah ada sebelumnya, yang kemudian disahkan dalam 

munas tarjih di Jakarta tahun     . Salah satu poin penting dalam keputusan 

tersebut adalah tentang kemungkinan menggunakan pendekatan Hermeneutika 

dalam pemahaman teks-teks keagamaan, di samping pendekatan Bayani, Burhani, 

dan Irfani. 

Pemikiran Amin Abdullah yang cukup revolusioner dan keberaniannya 

memasukkan unsur-unsur liberalisme dan pluralisme serta multikulturalisme 

dalam pemikiran-pemikiran keagamaannya ke dalam ranah pemikiran 

Muhammadiyah, pada satu sisi menjadikan Muhammadiyah menjadi semakin 

mampu memperluas wacana pemikiran keagamaannya, membawa angin segar 

bagi terciptanya suasana keberagamaan yang relatif damai menghadapi 

keyakinankeyakinan yang berbeda bahkan perbedaan agama pun bisa dijembatani 

dengan gaya pemikiran ini. Tetapi pada sisi lain, pemikiran keagamaan model ini 

justru menimbulkan masalah sendiri bagi sebagian elit Muhammadiyah, 

sampaisampai ada yang mengkhawa-tirkan akan terjadinya pendangkalan akidah 

di kalangan Muhammadi-yah. Hal ini juga terus berlaku sampai berakhirnya 

kepemimpinan Achmad Syafii Maarif (    -    ). 



   
 

Era baru terjadi pada periode kepemimpinan M. Din Syamsuddin (    -

    ). Pada periode ini pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah tidak lagi 

diwarnai berbagai kontroversi. Majlis tarjih pun dikesankan kembali ke gaya 

pemikiran keagamaan yang sudah pernah berlaku di Muhammadiyah sebelumnya 

(era kepemimpinan yang lalu majlis ini bernama: Majlis Tarjih dan 

Pengembangan Pemikiran Islam, maka pada kepemimpinan M. Din Syamsuddin 

disederhanakan menjadi: Majlis Tarjih dan Tajdid). Namun tentunya tetap 

memperkaya wacana dan bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan global 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

Ada sesuatu yang patut dicatat, bahwa profil Din Syamsuddin yang alumni 

Pondok Pesantren Modern Gontor, sementara Hasyim Muzadi (PB. NU) yang 

juga alumni Pondok Pesantren Modern Gontor, setidaknya kesamaan ini difahami 

juga oleh warga Muhammadiyah maupun warga Nahdhiyyin (apa lagi latar 

belakang keluarga Din Syamsuddin adalah Keluarga Nahdhiyyin), menjadikan 

kedua organisasi besar Islam di Indonesia ini sangat terlihat ukhuwah-nya. Warga 

Muhammadiyah maupun warga Nahdhatul Ulama pada era kepemimpinan dua 

tokoh ini sangat harmonis hubungan mereka, dan masing-masing juga sangat 

kondusif dan relatif tidak terjadi pertentangan terbuka yang menonjol.  

Selanjutnya, pada era kepemimpinan M. Din Syamsuddin ini (    -    ) 

Muhammadiyah mengedepankan pokok-pokok pikiran yang menjadi sikap resmi 

Muhammadiyah. Pokok-pokok pikiran tersebut terutama tentang komitmen 

gerakan, pandangan keagamaan, kebangsaan, serta kemanusiaan, dituangkan 



   
 

dalam sebuah slogan Zawahir al-Afkar al-Muhammadiyyah Abra Qarn min al-

Zaman. Sikap resmi ini mengandung pokok-pokok pikiran tentang: 

 ) Komitmen Gerakan, penegasan bahwa Muhammadiyah sesuai jati dirinya 

senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 

memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud 

ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil-„alamin. 

Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya 

sehingga di era kehidupan modern abad ke-   yang kompleks ini sesuai 

dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan 

gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan. 

 ) Pandangan Keagamaan, berisi penegasan bahwa Islam sebagai Wahyu Allah 

yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad saw adalah 

ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, 

keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. 

Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasi-kan oleh 

Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi 

dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia. 

 ) Pandangan tentang Kehidupan, berisi penegasan memasuki babak baru 

globalisasi, selain melahirkan pola hubungan positif antarbangsa dan 

antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal 

negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini 

masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme 

(ta‟bid al-nafs), penghambaan terhadap materi (ta‟bid al-mawad), 



   
 

penghambaan terhadap nafsu seksual ta‟bid al-sahawāt, dan penghambaan 

terhadap kekuasaan (ta‟bid alsiyasiyyah) yang menggeser nilai-nilai fitri 

(otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah swt) dan hidup 

dalam kebaikan di dunia dan akhirat.  

 ) Tanggung jawab Kebangsaan dan Kemanusiaan, penegasan bahwa masalah 

korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, 

kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan 

lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu 

diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematik, dan fundamental akan 

semakin memperparah krisis nasional. Wabah masalah tersebut menjadi 

beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan 

bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang 

memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan 

semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi 

sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional 

maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain. 

 ) Agenda dan Langkah ke Depan, penegasan usia jelang satu abad telah 

menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam 

berkiprah menjalankan misi da‟wah dan tajdid untuk kemajuan umat, 

bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah 

menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikrian 

Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan 

kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan 



   
 

masyarakat, maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain 

melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-

peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermaslahat bagi kemajuan 

peradaban.
107

  

b. Ideologi Muhammadiyah 

Secara etimologis ideologi yang dibentuk dari kata idea, berarti pemikiran, 

konsep, atau gagasan, dan logoi, logos artinya pengetahuan. Dengan demikian 

ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, tentang keyakinan atau 

gagasan. Orang yang pertama kali menggunakan istilah ideologi adalah Antoine 

Destult, seorang filosuf Prancis, sebagai “science of ideas”, dimana ideologi 

dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan 

institusional dalam suatu masyarakat. Dalam aplikasinya ada beberapa tokoh yang 

memandang ideologi secara negatif. Namun sesungguhnya istilah ideologi itu 

bersifat netral, tidak memihak kemanapun. Charles Glock memaknai ideologi 

sebagai sesuatu yang paling niscaya ketika terjadi perubahan sosial.
108

 Sedangkan 

Strark memaknai ideologi sebagai suatu visi, gambaran verbal tentang masyarakat 

yang baik, dan sarana-sarana utama untuk mencapainya. Sejalan dengan Strark, 

Riberru memberi tekanan ideologi pada sistem paham atau seperangkat pemikiran 

yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus 

mengubahnya.
109
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Ali Syari‟ati mengatakan, bahwa ideologi sebagai ilmu tentang keyakinan 

dan cita-cita yang dianut oleh kelompok tertentu, kelas sosial tertenu, atau suatu 

bangsa dan ras tertentu. Jadi ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham 

mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para 

pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan.
110

 Selanjutnya 

dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Karl Mannheim, membedakan 

ideologi dengan utopia, bahwa keduanya sama yakni keduanya merupakan 

sesuatu yang belum terjadi dan bukan merupakan fakta yang empiris. Ideologi 

merupakan proyeksi ke depan tentang gejala yang akan terjadi berdasarkan sistem 

tertentu, misalnya berdasarkan system kapitalisme maka akan terjadi pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan berdasar sosialisme akan terjadi pemerataan. Sementara 

utopia ialah ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain yang 

pada saat ini tidak sedang berlangsung.
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Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, dapat diketahui bahwa ideologi 

merupakan sistem paham seseorang atau sekelompok orang yang mengandung 

konsep, cara berpikir, dan cita-cita perjuangan mengenai kehidupan. Dari berbagai 

pendapat itu pulalah disimpulkan bahwa Unsur pokok ideologi ada tiga, yaitu:  

 ) Adanya suatu realitas hidup yang diyakini kebenarannya secara mutlak. 

 ) Adanya tujuan hidup yang dicita-citakan. 
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 ) Adanya cara atau program aksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diyakininya guna mewujudkan terealisasinya tujuan hidup yang dicita-

citakan. 

Dilihat dari fungsinya yang diperankannya, sebenarnya ideologi tidak lebih dari 

suatu instrumental, adalah alat penjelas yang ketat, yang dibutuhkan guna 

mengarahkan pikiran dan tindakan secara efisien bagi para pendukungnya. 

Dalam Muhammadiyah, ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham 

atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam 

dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan 

dasarnya adalah Islam, maka ideologi Muhammadiyah tidak akan bersifat 

dogmatik dan ekslusif secara taklid buta, tetapi memiliki watak terbuka. 

Kaitannya dengan ideologi Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan ideologi 

secara umum dimaknai sebagai:  

 ) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang 

memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup 

 ) Cara berpikir seseorang atau suatu golongan,  

 ) Paham, teori, dan tujuan yang terpadu dan merupakan satu kesatuan 

program sosial politik.
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Ideologi gerakan dalam Muhammadiyah secara mencair sesungguhnya 

telah melekat dalam gerakan awal organisasi Islam ini, ketika Ahmad Dahlan 

merumuskan dan merintis gerakan dakwahnya yang menjadi titik awal berdirinya 

Muhammadiyah. Jika disederhanakan, kiranya ideologi gerakan Muhammadiyah 
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waktu itu ialah ideologi Islam tranformatif, yakni gerakan dakwah yang dibangun 

di atas pandangan keagamaan yang fundamental yang berorientasi pada perubahan 

di kalangan umat dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ahmad Dahlan bahkan 

dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan trasformatif di negeri ini, jauh sebelum 

konsep gerakan Islam transformatif menjadi perbincangan luas dalam pemikiran 

Islam tahun      an. 

Dalam ensiklopedia Indonesia di sebutkan bahwa pandangan Yunan  

Yusuf tentang epistemologi ideologi KH. Ahmad Dahlan yang didapatkan dari 

pesan tertulis yang berjudul “Kesatuan hidup manusia”, diterbitkan oleh 

hoofdbestuur (Pimpinan Pusat Taman Pustaka Muhammadiyah Yokyakarya) pada  

tahun      , yang kemudian diterjemahkan oleh Raden Kamil ke dalam bahasa  

Belanda yang berjudul “Hetbindmiddle Dermenchen”. Ada pernyataan KH. 

Dahlan yang dikutip Yunan bahwa pengetahuan tentang kesatuan hidup manusia  

meliputi bumi dan kemanusiaan yang perlu dipandu oleh Al-Quran. Hemat KH.  

Ahmad Dahlan Al-Quran itu sumber inspirasi, inovasi,
113

 dan mengasah  

kreatifitas meliputi alam semesta ini dengan panduan akal yang waras (mengikuti 

tata tertib logika manusia).
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Kekuatan akal dalam pandangan ideologi KH. Ahmad Dahlan menempati 

posisi yang paling tinggi, tetapi akal ini harus diberdayakan dengan ayat-ayat Al-

Quran agar tumbuh dan berkembang dengan terarah sesuai kaidah-kaidah  logika.  

Epistemologi ideologi KH. Ahmad Dahlan dianalogikan  dengan  benih  yang  
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tumbuh di bumi agar tumbuh dengan baik maka perlu disiram agar tumbuh 

menjadi pohon yang besar untuk melindungi manusia dari kepanasan. 

Pada era Mas Mansur Muhammadiyah juga mensistematisasi gerakan 

melalui langkah dua belas. Konsep lngkah dua belas mengandung pemikiran-

pemikiran mendasar tentang Islam dan tentang Muhammadiyah dalam 

mengamalkan Islam melalui gerakan organisasi yang teratur. Konsep ini cukup 

penting sebagai acuan bagi tindakan warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam 

mengerakkan organisasi berdasarkan misi Islam. 

Tahun      pada era Ki Bagus Hadikusumo juga dirumuskan 

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Konsep Muqaddimah AD 

Muhammadiyah termasuk hal mendasaar karena dirumuskan untuk 

mensistematisasi langkah dan pemikiran Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah 

sebelum itu. Selain itu, Muqaddimah juga di rumuskan sebagai jawaban atas 

kecenderungan melemahnya ruh Islam di kalangan warga Muhammadiyah. 

Dengan demikian, konsep Muqaddimah maupun dua belas langkah dapat 

dikatakan sebagai rumus ideologi Muhamadiyah dalam bentuk yang berupa 

prinsip-prinsip. 

Konsep ideologi dalam Muhammadiyah secara lebih sistematik disusun 

dan tertuang dalam Matan keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah 

(MKCH). Konsep ini dirumuskan tahun      sebagai amanat dari Muktamar ke-

   tahun      di Yogyakarta. Muktamar ke-   itu sendiri termasuk monumental 

karena menetapkan langkah baru untuk melakukan re-tajdid atau mentanfidzkan 

kembali gerakan Muhammadiyah dari kejumudan. Maka MKCH merupakan pilar 



   
 

konsepsional untuk memperbaharui gerakan Muhammadiyah melalui prinsip-

prinsip keyakinan dan pemikiran yang mendasar tentang Islam, tentang 

Muhammadiyah, dan dalam memerankan Muhammadiyah di tengah dinamika 

baru masyarakat Indonesia. Kondisi sosial politik saat itu juga berada pada awal 

era Orde Baru, sehingga MKCH sekaligus merupakan antisipasi ideologi terhadap 

perkembangan baru bangsa dan masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa Muhammadiyah 

senantiasa responsif dalam menanggapi perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat untuk kemudian menjawab secara kosepsional sebagai acuan bagi 

tindakan gerakan. Konsep-konsep yang mendasar yang disistematisasi sebagai 

jawaban atas perkem-bangan zaman sekaligus memuat pandangan hidup 

Muhammadiyah itu, tiada lain sebagai konsepsi ideologi dalam Muhammadiyah. 

Namun, karena sistem politik monolitik yang diterapkan oleh rezim Orde Baru 

yang menghendaki Pancasila sebagai ideologi tunggal, maka konsepsi ideologi 

dalam Muhammadiyah dirumuskan dalam format lain seperti MKCH. Tapi 

semangat dasarnya tetap, bahwa warga Muhammadiyah senantiasa memerlukan 

pandangan-pandangan dunia yang mendasar dalam melakukan gerakan dakwah, 

yang secara longgar disebut sebagai ideologi gerakan Muhammadiyah. Dalam 

Persyarikatan Muhammadiyah, ada beberapa rumusan resmi Persyarikatan yang 

diputuskan lewat Muktamar. Di dalamnya menggambarkan prinsip-prinsip 

keyakinan hidup (ideologi) Muhammadiyah. Rumusan itu adalah Mukadimah 

Anggaran Dasar Muhamma-diyah, Kepribadian Muhammadiyah serta Matan 

Keyakinan dan Cita-cita Muhammadiyah (MKCM). 



   
 

 . Manhaj Dakwah Muhammadiyah 

Manhaj adalah jalan terang, jalan nyata, metode, dan lebih luas lagi sistem. 

Pemikiran Muhammadiyah disebut sebagai “manhaj” karena pemikiran-pemikiran 

tersebut mengandung pokok-pokok gagasan yang tersistematisasi sebagai sistem 

keyakinan, pemikiran, dan tindakan yang di dalamnya terkandung paham dan 

metodologi berpikir tertentu untuk melakukan suatu aksi atau gerakan. Manhaj 

yang mengandung sistem keyakinan, pemikiran, dan tindakan tersebut secara 

keseluruhan dicandra menjadi manhaj gerakan. Manhaj gerakan yang 

tersistematisasi tersebut dalam wacana kontemporer dapat dipersamakan atau 

dipertautkan dengan pandangan dunia (world-view) atau ideologi (ideology) 

dalam makna yang luas, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan 

perjuangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Manhaj gerakan yang 

mengandung sistem keyakinan, pemikiran, dan pola tindakan tersebut berlaku 

secara konstitusional (resmi secara organisasi) dan institusional (bersifat 

kelembagaan) dalam Muhammadiyah, yang mencerminkan sekumpulan gagasan 

mendasar dasar yang tersistem sekaligus menggambarkan denyut-nadi dan 

dinamika perkembangan pemikiran yang terjadi dalam setiap periode yang 

melahirkannya. Pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah tersebut dikatakan 

sebagai manhaj atau sistem gerakan.
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a. Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Amar Ma‟ruf Nahi Mungkar 

Salah satu karakter Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah. 

Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal   ayat ( ), menyatakan: Muhammadiyah 
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adalah Gerakan Islam, Da‟wah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber 

pada Al-Qur`an dan As-Sunnah. Identitas Muhammadiyah yang melekat adalah 

sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Dakwah Muhammadiyah dimaknai 

secara luas, sebagai upaya melakukan perbaikan kehidupan masyarakat menjadi 

lebih baik. Melaksanakan pendidikan, kesehatan, advokasi hukum dan HAM, 

pemberdayaan masyarakat adalah dakwah. 

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang memerintahkan yang 

ma‟ruf dan melarang mengerjakan yang munkar. Di dalam al-Qur‟an ditemukan 

sebanyak    kali kata ma‟ruf dengan seluruh kata derivasinya, dan kata munkar 

dengan berbagai bentuk kata derivasinya ditemukan sebanyak    kali. Dari kata-

kata tersebut, yang dirangkai dengan sebutan amar ma‟ruf dan nahi munkar 

ditemukan sebanyak delapan kali di beberapa surat dan ayat, yang di dalam 

masyarakat Islam dikenal dan sudah cukup populer dengan istilah amar ma‟ruf 

nahi munkar.
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Term amar ma‟ruf nahi munkar menurut Moh. Ali Aziz sama maknanya 

dengan dakwah. Pelaksanaan amar ma‟ruf nahi munkar dalam pandangannya 

merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang mukmin. Dalam 

pandangan Imam al-Ghazali, orang yang tidak mau melaksanakan tugas 

penegakan amar ma‟ruf nahi munkar dipandang berdosa, bahkan diancam 

dengan laknat dan siksa sejak di dunia sampai dengan di akhirat kelak.
117
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Amar ma‟ruf nahi munkar memerintahkan berbuat kebajikan dan mencegah 

kemungkaran atau perbuatan yang terlarang, merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan. K.H. Ahmad Dahlan melakukan gerakan 

dakwah amar ma‟ruf nahi munkar yaitu pendalamannya terhadap Q.S. Ali Imran 

ayat    . Yaitu untuk menyeru manusia berbuat yang ma‟ruf dan mencegah yang 

munkar, hal ini merupakan kewajiban sebagian umat muslim. 

                                    

       

Terjemahnya :  

dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran    ).118 

Ayat di atas menjadi dorongan bagi K.H. Ahmad untuk melakukan 

pembaruan dengan tujuan mencegah masyarakt muslim dari perbuatan munkar 

dan menjadi masyarakat muslim yang taat dalam beragama dan berlandaskan pada 

al-Quran dan Sunnah. Selain itu ayat di atas yang menjadi dorongan K.H. Ahmad 

Dahlan untuk melakukan gerakan dakwah. 

Bagi Muhammadiyah, masalah dakwah merupakan hal yang sangat pokok. 

Hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Muhammadiyah yang terdapat 

dalam Bab II, Pasal   Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang berbunyi: "Maksud 

dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam 

sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Untuk mewujudkan 

pasal tersebut, perlu sekali diadakan dakwah Islamiyah. Karena itu, pada 

Muktamar Ke-   tahun      diagendakan penguatan gerakan dakwah dengan 
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memutuskan beberapa strategi penting tentang dakwah Muhammadiyah. Poin 

penting dari keputusan muktamar tentang dakwah ini adalah Muhammadiyah 

menyusun pedoman, program, dan rencana kerja guna meningkatkan, meluaskan, 

dan menyempurnakan perjuangan sebagai gerakan dakwah Islam dan amar 

makruf nahi mungkar dan alat revolusi dan pembangunan negara. 

Keterangan tanfiz tentang keputusan dalam bidang dakwah islam dan amar 

makruf nahi mungkar:  

 ) Sebutan Majelis/Bagian Tablig diganti dengan Majelis/Bagian Dakwah.  

 ) Pimpinan pusat/majelis dakwah dalam waktu singkat akan menyusun 

pedoman/tuntunan dalam melaksanakan dakwah Islam dan amar makruf 

nahi mungkar bagi organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah 

dan amar makruf nahi mungkar. 

 ) Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan 

cabang supaya menyadari sepenuhnya akan tugasnya sebagai pimpinan 

yang harus dapat menggerakkan organisasi Muhammadiyah secara 

keseluruhan sebagai gerakan dakwah, terutama dalam memimpin dan 

menggerakkan seluruh anggota Muhammadiyah sebagai mubalig/ 

mubaligah yang melaksanakan tugas dakwah Islam dan amar makruf nahi 

mungkar kepada masyarakat semuanya. 

 ) Sementara belum ada peraturan perubahan, gerakan tablig supaya terus 

dilaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman/ tuntunan dan peraturan 

yang masih berlaku dengan lebih digiatkan, ditingkatkan, dan ditertibkan  



   
 

Dalam lampiran keputusan Muktamar Ke-   tersebut juga diklasifikasikan 

guna mendapatkan tenaga-tenaga yang dapat menimbulkan gerak secara 

mendalam tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan yang bertugas pokok dakwah 

Islamiyah, Muhammadiyah perlu mengadakan kursus ke-Muhammadiyah-an 

secara teratur dan harus dengan pimpinan secara sungguh-sungguh:  

 ) Kursus keMuhammadiyahan diadakan di tiap cabang, daerah, atau 

wilayah. 

 ) Peserta kursus terdiri dari keluarga Muhammadiyah yang berusia paling 

sedikit    tahun.  

 ) Tujuan kursus: membentuk mubalig/pemimpin yang militan Pancasilais, 

berakhlak luhur, berkepribadian Muhammadiyah: mempunyai kemampuan 

daya amal dan daya juang untuk dapat (seterusnya lihat dari nomor   

sampai  ). 

 ) Pelajaran kursus ialah: Al-Islam, Ke-Muhammadiyah-an, Pancasila, 

dengan segala rangkaiannya, pengetahuan yang berguna bagi dakwah.
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Dalam rangka menindaklanjuti keputusan muktamar tersebut, dalam 

Sidang Tanwir yang diselenggarakan tahun      Muhammadiyah memantapkan 

dirinya sebagai “Gerakan Dakwah Islam dan Amar Makruf Nahi Mungkar di 

dalam Bidang Masyarakat” Berdasarkan pemantapan tersebut. maka ketika 

diselenggarakan Muktamar Ke-   tanggal   -   September      di Yogyakarta 

dicantumkan tema "Meningkatkan Dakwah dan Ukhuwah Islamiyah: 

Memantapkan Perjuangan dan Pembangunan: Menuju Tegaknya Keadilan, 
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Kebenaran, dan Kemakmuran yang Diridhoi Allah SWT. Dengan tema tersebut, 

Muhammadiyah semakin memantapkan dirinya sebagai organisasi yang bergelut 

dalam masalah dakwah Islamiyah Untuk merealisasikan tema tersebut, muncullah 

sebuah ide yang dikenal dengan "Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah". 

Muhammadiyah menghendaki agar Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah 

(GJDJ) ini tidak sekadar merupakan kegiatan temporer. Ia merupakan suatu teori, 

suatu konsep yang termasuk salah satu prinsip persyarikatan Muhammadiyah 

dalam membina dan mengembangkan kesejahteraan hidup bermasyarakat sesuai 

dengan ajaran Islam. GJDJ mempunyai program yang telah dibuat tahapan-

tahapannya, yaitu sebagai berikut: 

 ) Pembaruan dan penyegaran pimpinan persyarikatan. 

 ) Pemahaman bersama tentang Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, 

 ) Penyebarluasan pengertian Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah,  

 ) Pembentukan inti jamaah,  

 ) Percobaan (try out) pendahuluan, 

 ) Penilaian dan perbaikan (evaluasi dan koreksi/revisi).  

Sebetulnya, jika dilihat kata jamaah, maka sudah diketahui banyak orang, 

terutama kaum muslimin yang biasa melaksanakan salat jamaah, bahwa artinya 

salat bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang imam. Dalam pengertian ini 

gerakan jamaah juga berarti "kelompok orang” yang selanjutnya diajak 

(didakwahi) untuk hidup sejahtera bersama-sama, yang selanjutnya diberi istilah 

dakwah jamaah. Untuk itu, diperlukan komponen-komponen yang terdiri dari ( ) 

Inti Jamaah, yaitu tim yang terdiri dari anggota Muhammadiyah: ( ) Dakwah 



   
 

Jamaah, yaitu dakwah yang dilaksanakan oleb inti jamaah untuk mengajak hidup 

sejahtera, ( ) Jamaah, yaitu kelompok keluarga di suatu tempat yang telah 

berhasil didakwahi oleh inti jamaah dengan sistem dakwah jamaah. 

Adapun tujuan Gerakan Jamaah ini adalah untuk melaksanakan ajaran 

Islam dalam membangun kesejahteraan hidup bermasyarakat, Maksudnya adalah 

untuk meningkatkan aktivitas dan partisipasi anggota dan keluarga 

Muhammadiyah dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia yang adil 

dan makmur. Ide Gerakan Jamaah yang juga kemudian disempurnakan dalam 

Muktamar Ke-   di Ujung Pandang akhirnya dikukuhkan dalam Muktamar Ke-   

di padang sebagai program persyarikatan jangka panjang.  

Oleh karena itu, materi, sistem, dan metodenya berkembang sesuai dengan 

situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Muktamar Ke-   memutuskan bahwa 

sistem dan metodenya meliputi ( ) penggunaan sistem jamaah (ikatan sekelompok 

rumah tangga dalam masyarakat dengan inti dan pimpinan sekelompok anggota 

Muhammadiyah di ranting-ranting) dengan menitikberatkan pembinaan keluarga 

sejahtera yang dimulai lebih dahulu dari keluarga Muhammadiyah sendiri: ( ) 

penggunaan metode integrasi, yaitu menjadikan keudupan pribadi dan keluarga 

Muhammadiyah sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik), juga menjadikan 

masjid, langgar, dan musala sebagai pusat kegiatan.  

Oleh karena itu, pada saat itu materinya hanya meliputi Mahasin Al-Islam 

beserta aspek-aspeknya dan perbandingan agama. Pada waktu Muktamar Ke-   di 

Padang tahun     , materinya diputuskam lebih rinci lagi, yaitu bidang 

pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan hubungan luar negeri. 



   
 

Selanjutnya, mengingat pentingnya gerakan jamaah, maka dalam Muktamar Ke-

   di Surabaya tahun      Muhammadiyah masih mempertahankan ide gerakan 

jamaah. Putusannya adalah sebagai berikut: 

 ) Menyebarluaskan pengertian Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. 

 ) Mengusahakan agar setiap anggota menyadari pentingnya arti dan peranan 

Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, serta bersedia melaksanakan 

program Gerakan Jamaah, dan Dakwah Jamaa. 

 ) Membentuk ranting dan membinanya sehingga benar-benar berfungsi dan 

melembaga di tengah-tengah masyarakat, 

 ) Membentuk dan membina biro organisasi kader di tingkat pusat, wilayah, 

dan daerah sebagai aparat seluruh tanggung jawab pimpinan persyarikatan 

dalam melaksanakan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, 

 ) Bagi ranting-ranting yang belum berfungsi, maka cabang memilih anggota 

calon inti jamaah yang dibina di cabang, baik lewat latihan bait al-argam 

(latihan    jam) atau kaderisasi, yaitu tiap-tiap mubalig mengikuti 

pembinaan   jam kali   minggu (  bulan): selanjutnya dakwah 

kesejahteraan rakyat agar tiap-tiap mubalig membekali diri dengan materi 

dakwah keluarga sejahtera dengan berpedoman pada pelaksanaan 

pembinaan keluarga atau masyarakat sejahtera lewat jamaah yang menuju 

tercapainya enam tujuan, yakni orang yang salah: kuat dalam sosial 

ekonomi, sehat rohani dan jasmani: hidup dalam suasana tolong-

menolong: pendidikan keluarga: dan perencanaan keluarga.  



   
 

Dalam muktamar tersebut juga disampaikan pernyataan tentang hal-hal 

berikut: menyambut gembira dan berterima kasih atas Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor    Tahun      dan Instruksi Menteri Agama RI 

Nomor   Tahun      tentang tidak perlunya perizinan dari yang berwajib bagi 

pelaksanaan dakwah Islam dan kuliah subuh melalui radio, serta mengharapkan 

pelaksanaannya yang mubalig dan mubalighat agar benar-benar meningkatkan 

aktivitas tablignya di dakwah Islam.  

Pada dasarnya program operasional Muhammadiyah ditetapkan 

berdasarkan pilihan-pilihan program umum     -    . Dengan demikian, 

program operasional tersebut merupakan masalah-masalah yang dihadapi. Maka, 

program ini menitikberatkan pada pilihan kegiatan yang menyangkut berbagai 

aspek, misalnya aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, ilmu 

pengetahuan, wakaf dan zakat, kepustakaan, hubungan luar negeri, 

kewarganegaraan, dan regenerasi. Khusus untuk masalah luar dakwah, bidang 

garapannya meliputi daerah-daerah permukiman baru: urbanisasi dan masalahnya: 

generasi muda, daerah pinggiran (marginal area): ekses negatif modernisasi, 

khususnya akibat dari meluasnya media massa.  

Orientasi dakwah Muhammadiyah dipadukan antara dakwah bil lisan dan 

dakwah bil hal. Mengingat perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, maka 

persoalan yang perlu diubah bukan hanya teknik dakwah, tetapi juga isi dan 

tujuannya, termasuk wilayah dakwahnya. Dengan demikian, kedua teknik dakwah 

di atas dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Untuk mendukung program-

program yang telah diuraikan di atas, Muhammadiyah terus melaksanakan 



   
 

dakwah bil hal. Di antaranya mendirikan panti-panti asuhan dan bantuan 

kesehatan lewat pertolongan kesengsaraan umat, baik melalui rumah sakit, klinik-

klinik, maupun rumah bersalin.
120

 

Muhammadiyah yang pada langkah awalnya merupakan suatu organisasi 

yang berupaya melakukan pembaharuan kualitatif akhirnya menimbulkan dampak 

kuantitatif yakni banyak menimbulkan dampak sosial. Hal ini disebabkan 

Muhammadiyah dari gerakan pemurnian telah menciptakan lembaga-lembaga dan 

tradisi-tradisi baru dengan dukungan organisasi modern.
121

 

Usaha-usaha yang dilakukan disamping dalam bidang pendidikan yakni 

lebih banyak menekankan pada pemurnian tauhid dan ibadah dalam Islam. Dalam 

konsep praktis, agar dakwah Islam diera informasi sekarang tetap relevan, efektif, 

dan produktif, M.Amin Rais menawarkan lima pekerjaan rumah yang perlu 

diselesaikan Muhammadiyah, yaitu: 

 ) Perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah 

dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu dakwah tidak cukup mendukung 

proses dakwah, melainkan perlu didukung oleh oleh berbagai penguasaan 

dalam teknologi informasi yang mutakhir. 

 ) Setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu 

membangun laboratorium dakwah. 
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 ) Proses dakwah tidak lagi terbatas pada dakwah bi al-lisan, tapi harus 

diperluas dengan dakwah bi al-hal, bi al-khitabah (lewat tulisan), bi al-

hikmah (dalam arti politik) bi al-iqtishhadiyah (ekonomi), dan sebagainya. 

 ) Media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan 

sekarang sebagai media dakwah. 

 ) Merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah jangka panjang.
122

 

Lima doktrin yang senantiasa dipegang teguh oleh warga Muhammadiyah 

ini mengantarkan Muhammadiyah dalam melaksanakan pergerakannya telah 

banyak menuai keberhasilan meski belum mencapai hasil yang ideal mengingat 

kondisi masyarakat yang dihadapi sekarang berbeda dengan kondisi masyarakat 

ketika Muhammadiyah didirikan. Untuk itu lima langkah yang digagas oleh M. 

Amin Rais tersebut adalah merupakan suatu solusi dalam menghadapi kondisi 

umat dewasa ini. 

Melirik pada kondisi masyarakat ketika Muhammadiyah mulai didirikan, 

dimana kehidupan masyarakat yang jauh dari pelaksanaan syariat Islam yang 

murni, kejumudan, dan keterbelakangan, maka dapat dikatakan bahwa 

Muhammadiyah sebagai suatau gerakan pembaruan dalam Islam telah banyak 

menapak keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai amal Usaha 

Muhammadiyah yang telah banyak didirikan. 

Sebagai organisasi, jam‟iyyah, persyarikatan, dan harakah (gerakan), 

menurut M. Amin Rais, Muhammadiyah memegang teguh lima doktrin yang 

senantiasa dipegang teguh oleh kalangan warga Muhammadiyah
123

 yaitu; 
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 ) Tauhid; dalam wawasan keagamaan Muhammadiyah, tauhid adalah 

masalah paling kunci. Tauhid yang jernih dan benar akan melahirkan 

kehidupan yang bersih, seimbang, dan adil serta sejahtera sebaliknya bila 

tauhid terkena polusi syirik kehidupan umat Islam akan mengalami 

degradasi dan degenerasi di segala bidang. 

 ) Pencerahan umat; dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan umat 

Islam, Muhammadiyah menempuh tiga proses pendidikan sekaligus yakni 

taklim, tarbiyah, dan ta‟dib. Taklim berusaha mencerdasakan otak 

manusia, tarbiyah mendidik perilaku yang benar, sedangkan ta‟dib 

memperhalus adab kesopanan. 

 ) Menggembirakan amal saleh; doktrin iman tanpa amal saleh bagaikan 

pohon tanpa buah sangat dipegang kuat oleh warga Muhammadiyah. 

Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah, syarat 

berdirinya sebuah ranting Muhammadiyah adalah dimilikinya sebuah amal 

usaha, walaupun hanya sebuah Madrasah Ibtida‟iyah atau taman kanak-

kanak. 

 ) Kerja sama untuk kebajikan; kerjasama Muhammadiyah berdimensi empat 

yaitu kerjasama internal Muhammadiyah dengan seluruh organisasi 

otonomnya dan juga antar majelis dan antar lembaga dalam tubuh 

Muhammadiyah sendiri, kerjasama dengan seluruh organisasi Islam dalam 

rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah, kerjasama dengan seluruh 
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kekuatan sosial termasuk dengan umat beragama lain untuk mengisi 

kemerdekaan lewat program-program pembangunan nasional, selalu 

membangun kerjasama dengan pemerintah yang sah. 

 ) Tidak berpolitik praktis; salah satu rahasia kelestarian dan kestabilan 

Muhammadiyah terletak pada kepiawaiannya untuk menghindari politik 

praktis. Pengalaman menunjukkan bahwa bila kepentingan politik sudah 

masuk ke dalam tubuh sebuah organisasi non-politik maka, maka 

organisasi tersebut menjadi rawan konflik dan perpecahan. 

 Muhammadiyah memiliki semboyan “sedikit bicara banyak bekerja” yang 

benar-benar dibuktikan dengan amaliyah. Seperti dilihat di berbagai bidang yakni 

bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, bidang politik 

kenegaraan
124

, sebagai berikut; 

 ) Bidang keagamaan; bidang ini adalah pusat seluruh kegiatan 

Muhammadiyah, dasar dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. 

Contoh usaha Muhammadiyah dalam bidang keagamaan yaitu 

terbentuknya majelis tarjih (    ), memberi tuntunan dan pedoman dalam 

bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh 

Rasulullah, member pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya 

dengan jalan perhitungan “hisab” atau “astronomi” sesuai dengan jalan 

perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan masih banyak lagi peran-

peran lainnya.  
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 ) Bidang pendidikan; karena tidak mungkin menghapus sistim sekolah 

umum dan sistim pesantren, maka Muhammadiyah menempuh usaha 

perpaduan antara keduanya yakni mendirikan sekolah-sekolah umum 

dengan memasukkan kedalamnya ilmu-ilmu keagamaan dan mendirikan 

madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu 

pengetahuan umum.  

 ) Bidang kemasyarakatan; usaha-usaha Muhammadiyah dalam bidang 

kemasyrakatan adalah mendirikan rumah-rumah sakit modern, lengkap 

dengan segala peralatan, mendirikan balai-balai pengobatan, rumah 

bersalin, apotik dan sebagainya. Usaha yang lain adalah mendirikan panti-

panti asuhan anak yatim baik putra maupun putri untuk menyantuni 

mereka serta masih banyak lagi usaha-usaha dibidang kemasyarakatan 

yang lainnya. 

 ) Bidang politik kenegaraan; Muhammadiyah bukan organisasi politik, 

namun dengan segala keyakinannya bahwa agama Islam adalah agama 

yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia ini maka dengan 

sendirinya segala hal yang berhubungan dengan dunia juga menjadi 

bidang garapannya, seperti dalam hal politik kenegaraan meski tetap 

dalam batas-batasnya sebagai gerakan dakwah islam amar makruf dan nabi 

mungkar, dan sama sekali tidak bermaksud menjadi sebuah partai politik. 

Diantara peran Muhammadiyah dalam bidang politik kenegaraan adalah 

Muhammadiyah menentang dan berhasil membebaskan perkembangan 

agama Islam dari tekanan pemerintah kolonial Belanda, memperjuangkan 



    
 

peradilan agama Islam untuk penduduk yang beragama Islam, 

mempelopori berdirinya partai Islam Indonesia, ikut menanamkan rasa 

nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan Umat Islam 

Indonesia dan masih banyak lagi peran-peran lainnya yang tidak bisa di 

sebutkan satu persatu. 

 Melihat kondisi Muhammadiyah selama dua dekade terakhir, tokoh-tokoh 

Muhammadiyah misalnya Amin Rais, Watik Pratiknya, Kuntowijoyo, Ahmad 

Syafii Maarif dan Yahya Muhaimin harus meletakkan dasar-dasar penting guna 

memungkinkan organisasi berfngsi secara aktif. Pendekatan mereka yang utama 

adalah; 

 ) Mengarahkan kembali jalannya semua kegiatan organisasi 

Muhammadiyah. 

 ) Mendefenisikan kembali fungsi sosial politiknya, yang sejauh ini secara 

sederhana dibatasi dalam kerangka amal usaha. 

 ) Menyegarkan kembali komitmen Muhammadiyah kepada semangat tajdid 

(pembaharuan) yang menjadi cirri khas Muhammadiyah. 
125

 

Dakwah Muhammadiyah di Indonesia secara sosiologis harus diletakkan 

dalam konteks Islamisasi. Ketika Muhammadiyah melakukan pencerahan paham 

agama, mendirikan lembaga pendidikan, membangun pusat-pusat pelayanan 

kesahatan dan sosial, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan berbagai usaha 

gerakan lainnya semua itu tidak lain sebagai dakwah yang bersifat Islamisasi. 

Muhammadiyah mengambil peran penting dalam sejarah Islamisasi di negeri ini, 
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yaitu pada fase awal kebangkitan Islam sebagai mata rantai dari kebangunan dunia 

Islam awal abad ke-  , yang melahirkan gerakan Islam modern atau modernisme 

Islam. Islamisasi yang dilakukan Muhammadiyah memiliki karakter khusus, yakni 

menampilkan Islam yang murni dan berkemajuan, serta termanifestasi dalam 

gerakan Islam amaliah yang melembaga dalam dalam sistem keumatan dan 

kebangsaan. Dengan kata lain, dakwah Muhammadiyah merupakan mata rantai 

panjang dari Islamisasi di Indonesia yang berkarakter tajdid atau pembaruan.
126

 

Dengan demikian bahwa Muhammadiyah sejak kelahirannya hingga 

perkembangan sesudahnya sampai saat ini dapat dikatakan sebagai suatu sistem 

gerakan, yang di dalamnya terkandung pemikiranpemikiran yang bersifat 

ideologis, garis perjuangan atau Khittah, dan model tindakan atau aksi. Kendati 

pada awal berdirinya dan pada figur pendirinya yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan 

tidak terdapat pemikiranpemikiran yang tersistematisasi secara menyeluruh dan 

terincil, namun gagasan-gagasan dasar gerakan Muhammadiyah dan Kyai Dahlan 

secara substantif menyentuh pemikiran yang bersifat ideologis, termasuk garis 

perjuangan dan bentuk tindakan yang berpola sebagaimana lazimnya suatu 

gerakan Islam.
127

 

b. Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid 
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Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan 

tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
128

 Gerakan 

tajdid merupakan gerakan pembaharuan yang meliputi berbagai aspek. Meskipun 

meliputi berbagai aspek, gerakan ini memiliki suatu semangat yang sama, yaitu 

semangat untuk kembali kepada Al Qur‟an dan Sunnah.
129

 Bagi Muhammadiyah 

sendiri, gerakan tajdid ini mengacu pada pembaharuan dalam arti reformasi dan 

modernisasi.  

Gerakan tajdid adalah gerakan pembaharuan pemikiran Muhammadiyah 

untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang dihadapi yang merujuk 

pada AlQur‟an dan Sunnah sebagai titik tolak atau landasan yang  sekaligus 

memberi pengarahan, ke arah pemikiran harus dikembangkan.
130

 Secara 

etimologis, tajdid berarti pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi penciptaan  

sesuatu  yang baru. Jika dihubungkan dengan pemikiran tajdid dalam Islam, tajdid 

adalah upaya atau usaha Intelektual Islam untuk menyegerakan dan  

memperbaharui pengertian dan penghayatan terhadap agamanya berhadapan 

dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kerja tajdid adalah ijtihad yang 

sangat strategis dalam membumikan konteks waktu dan ruang.
131

 

Gerakan tajdid dalam Muhammadiyah didasarkan pada tiga faktor, yaitu 

pertama,  pemahaman  atau  penafsiran terhadap  suatu  doktrin  transendental 
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tidak pernah bernilai mutlak benar semutlak benarnya  doktrin  itu sendiri. Dalam 

Islam, masalah ini berkenaan kepercayaan kepada  konsep Nabi terakhir pada diri 

Rasulullah. Menurut konsep ini, otomatis tentang wahyu telah berakhir pada diri 

Rasulullah. Dengan perkataan lain, tidak ada otoritas yang sama bobot dan 

statusnya dalam soal memahami  setiap ajaran yang berasal dari wahyu dengan 

otoritas Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Konsekwensi dari pandangan ini 

ialah bahwa otoritas siapapun di bidang penafsiran terhadap Al-Qur‟an dengan 

bantuan sunah dan sejarah dipahami secara putus terhadap masalah yang 

dipersoalkan.  Kedua, Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-politik 

di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan  

prinsip rahmatan lil alamin dalam ruang dan waktu. Ketiga, tajdid dalam 

pemikiran dan pelaksanaan Islam pernah ditunjukkan oleh para sahabat,  terutama 

Umar Ibn Khattab yang telah merubah kebijaksanaan Nabi tentang  persoalan 

tanah di Iraq dan Mesir yang dikuasai setelah perang prajurit Islam menang 

perang.
132

 

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid  diharapkan mampu menyesuaikan 

dengan keadaan zaman yang selalu berubah. Tajdid lebih banyak menitik beratkan 

pada pemikiran secara konstektual, baik  itu  bidang  hukum,  maupun bidang 

lainnya. Karena itu, Muhammadiyah tidak akan sampai kekeringan wacana yang 

senantiasa setiap waktu berubah. Tajdid dipersiapkan untuk menghadapi atau 

mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan yang seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selain berdampak positif 
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juga berdampak negatif. Rekayasa genetika misalnya, telah  menyedot perhatian 

serius dari kalangan tokoh Muhammadiyah untuk memberikan suatu batasan-

batasan atau pemecahan yang dapat dipandang  menguntungkan bagi kehidupan 

manusia dengan merujuk pada tujuan  hukum.
133

 

Praktik tajdid dalam Muhammadiyah sendiri sangat berkaitan dengan 

praktik ijtihad. Sedangkan, Muhammadiyah memandang bahwa ijtihad dapat 

dilakukan atas permasalahan yang belum ditetapkan oleh Qur‟an dan Sunnah 

secara tegas dan juga terhadap masalah-masalah yang sudah ditetapkan oleh 

kedua sumber tersebut.
134

 Atas dasar ini, maka ijtihad dapat meliputi aspek umum, 

sosial, organisasi, pendidikan, bahkan keagamaan. Muhammadiyah juga kokoh 

berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar dan menolak ide tentang 

taqlid. Konsekuensi logisnya, pada awal berdirinya, Muhammadiyah melakukan 

purifikasi yang mengakibatkannya sempat bersitegang dengan gerakan Islam 

tradisional. 

Gerakan pembaharuan Muhammadiyah dalam segi keagamaan lebih terlihat 

dari praktik tarjih dalam bidang fiqh ibadah, yang menempatkan anggapan bahwa 

fatwa dan pendapat para imam (madzhab) begitu juga ide-ide yang lain 

merupakan subyek untuk penelitian selanjutnya, karena bagi Muhammadiyah, 

kebenaran dari fatwa, ide, dan amalan pada prinsipnya harus didasarkan pada 

Qur‟an dan Sunnah. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah mendirikan rumah 

sakit, panti asuhan, dan beberapa lembaga sosial lain, mempelopori 
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pendayagunaan modal umat yang ada untuk diwujudkan dalam bentuk permanen. 

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah menyusun kurikulum yang 

mengintegrasikan ilmu agama (Islam) dengan ilmu-ilmu umum, mendirikan 

sekolah dan perguruan tinggi, mengevaluasi metode pendidikan, hingga 

penggunaan sistem sekolah modern dalam pendidikannya. Dalam bidang 

pemikiran, Muhammadiyah terus melakukan penajaman tajdid dan ijtihad, 

rekonstruksi ideologi, dan dinamisasi pemikiran keagamaan.
135

 

Muhammadiyah pada abad kedua tidak hanya sebagai gerakan tajdid tapi 

juga berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan 

pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk 

membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan 

dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan 

berupa kemiskinan, kebodohan, keteringgalan, dan persoalan-persoalan lainnya 

yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam 

untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, 

konlik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. 

Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang 

berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan 

perempuan, menjunjung inggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun 

pranata sosial yang utama.
136
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Dengan gerakan pencerahan Muhammadiyah terus bergerak dalam 

mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran 

yang mengembangkan sikap tengahan (wasithiyah), membangun perdamaian, 

menghargai kemajemukan, menghormai harkat martabat kemanusiaan laki-laki 

maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak 

mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Komitmen Muhammadiyah 

tersebut menunjukkan karakter gerakan Islam yang dinamis dan progresif dalam 

menjawab tantangan zaman, tanpa harus kehilangan idenitas dan rujukan Islam 

yang autenik. 

Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhiar 

mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) ke transformasi 

(perubahan dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial 

kemasyarakatan yang memihak kaum dhu‟afa dan mustadh‟ain serta memperkuat 

civil society (masyarakat madani) bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. 

Dalam pengembangan pemikiran Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid 

yang bersifat puriikasi dan dinamisaai, serta mengembangkan orientasi praksis 

untuk pemecahan masalah kehidupan. Muhammadiyah mengembangkan 

pendidikan sebagai strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi 

dan akal-budi manusia secara utuh. Sementara pembinaan keagamaan semakin 

dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai aqidah, ibadah, akhlak, dan 



    
 

mu‟amalatdunyawiyah yang membangun keshalehan individu dan sosial yang 

melahirkan tatanan sosial baru yang lebih relijius dan humanisik.
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 . Konsep Dakwah Kultural Muhammadiyah 

Konsep dakwah kultural yang menjadi agenda Muhammadiyah sekaligus  

menjadi konstribusi terhadap masyarakat telah disusun secara sistematis sebagai  

suatu landasan teoritis dalam  aplikasinya sebagai gerakan Islam. Konsep dakwah  

kultural didasari oleh pandangan bahwa kehidupan seseorang atau masyarakat 

senantiasa terus berubah dan berkembang. Dakwah kultural juga  didasari  asumsi 

bahwa setiap orang atau masyarakat memiliki pengalaman hidup yang berbeda  

serta terus berubah dari, dan, dengan cara yang berbeda pula. Sebagaimana  

dikatakan oleh Nafsih bahwa kecendrungan setiap manusia mempunyai 

perbedaan-perbedan dalam pemahaman, makanya harus pula perlakukan dakwah 

dengan pendekatan langsung dan bersifat spesifik serta dakwah tersebut 

hendaknya mengadakan pendekatan pendekatan dalam rangka mencari simpati 

bukan antipati.
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Dakwah kultural Muhammadiyah dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memahami dan menggunakan potensi-potensi kultural masyarakat Islam sebagai 

wahana untuk menanamkan Islam yang membumi, yakni Islam yang bisa 

merubah potensi menjadi gerak kemajuan sosial. Dakwah kultural meniscayakan 

adanya usaha pembauran dengan kelompok lain tanpa harus dihantui perasaan 

hipokritikal dan mengangkangi kesetiaan terhadap ”akidah” Muhammadiyah. 
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Namun dakwah kultural dimaksudkan untuk membangun nuansa harmonis 

dengan mozaik bangunan budaya kelompok lain. Semangat Islam adalah 

semangat substantif yang lebih mementingkan isi dibanding wadah. Sebagaimana 

Islam dapat diekspresikan melalui berbagai wahana dan simbol. Dakwah kultural 

merupakan upaya pengislaman (Islamisasi) masyarakat Indonesia.
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Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat sebagai 

medan juangnya. Gerakan dakwah di dalam masyarakat dengan membangun 

berbagai macam amal usaha yang benar-benar menyentuh hajat hidup orang 

banyak, seperti membangun lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan. 

Semua amal usaha Muhammadiyah ini merupakan suatu manisfetasi atau 

perwujudan dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat ikhlas  

dengan  tujuan  tunggal  semua  amal usaha dijadikan sebagai sarana dakwah 

Dakwah kultural dipahami sebagai kegiatan dakwah dengan 

memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya 

secara luas, dalam rangka menghasilkan kultur budaya yang bernuansa islami. 

Diantara ciri-ciri dakwah kultural adalah : dinamis, kreatif dan inovatif. Ketiga 

dakwah kultural ini pernah dipraktekkan Rasulullah. Jadi, dengan demikian secara 

implisit dakwah kultural adalah sebagai realitas secara praktis yang telah ada 

bersamaan dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun demikian, 

dakwah kultural sebagai istilah dan konsep baru yang diperkenalkan 
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Muhammadiyah pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar Bali tanggal 

  -   Mei     .
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Dakwah kultural dibedakan dengan dua pengertian, yaitu umum dan 

khusus. Pengertian umum, kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan 

kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, secara luas dalam rangka 

menghasilkan kultur baru yang bernuansa islami. Pengertian khusus, kegiatan 

dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal dalam proses 

menuju kehidupan islami. Dengan demikian dakwah perlu dilakukan dengan cara-

cara yang elegan, bi al-hikmah, dan bi al-mau‟izah al-hasanah serta mampu 

menghadapi kondisi medan (kultur/kebudayaan) yang sedang dihadapinya.Para 

da‟i dituntut pro aktif memahami orang atau masyarakat yang sedang 

didakwahi.
141

 

Dalam mengaplikasikan dakwah kultural ada tiga alat yang utama, yaitu; 

dakwah jama‟ah, peta dakwah, dan manajemen dakwah. Yang dimaksud dengan 

dakwah jamaah adalah dakwah yang difokuskan pada pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat memalui pembentukan jamaah sebagai satuan sosial 

(komunitas), dengan kata lain dakwah jamaah adalah dakwah yang dilakukan 

secara terorganisir dan sistimatis, dalam pengendalian sebuah pengurus yang telah 

dibentuk dan masjid sebagai pusat pengendalian segala problematika yang 

dihadapi. Setelah tim dakwah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat 
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peta dakwah, yaitu pemotretan seluruh potensi masyarakat di sekitar area medan 

dakwah yang dapat dijangkau secara obyektif dan rasional oleh da‟i dimana dia 

berada, baik yang individu mapun kelompok. Setelah membuat peta dakwah, 

langkah selanjutnya adalah manajemen da‟i yang meliputi; da‟i sebagai individu 

dan anggota masyarakat, pendewasaan dan pembekalan da‟i, manajemen konflik, 

dan teknik dialog. Dengan demikian, dakwah kultural sebenarnya akan 

mengokohkan prinsip-prinsip dakwah dan amar makruf nahi munkar 

Muhammadiyah yang bertumpu pada tiga prinsip Tabsyir, Islah dan Tajdid 

(TIT).
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Prinsip tabsyir, adalah upaya Muhamamdiyah untuk mendekati dan 

merangkul setiap potensi umat Islam (umat ijabah) dan umat non-muslim (umat 

dakwah) untuk bergabung dalam naungan petunjuk Islam, dengan cara-cara yang 

bijaksana, pengajaran dan bimbingan yang baik, dan mujadalah (diskusi dan 

debat) yang lebih baik. Kepada umat Ijabah (umat yang telah memeluk Islam), 

penekanan tabsyir kepada peningkatan dan penguatan visi dan semangat dalam 

berislam. Sementara kepada umat dakwah (umat non-muslim) adalah memberikan 

pemahaman yang benar dan menarik tentang Islam, serta merangkul mereka untuk 

bersama-sama membangun masyarakat dan bangsa yang damai, aman, tertib dan 

sejahtera.  

Dengan cara ini dakwah kepada non-muslim tidak diarahkan untuk 

memaksa mereka memeluk Islam. Tetapi membawa mereka kepada pemahaman 

yang benar tentang Islam, sehingga mereka tertarik kepada Islam, bahwa dengan 
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sukarela memasuki Islam. Prinsip Islah, yaitu upaya membenahi dan memperbaiki 

cara berislam yang dimiliki oleh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, 

dengan cara memurnikannya sesuai petunjuk syar‟I yang bersumber pada Al-

Quran dan Sunnah. Ini dapat diartikan bahwa setelah melakukan dakwah dengan 

tabsyir, maka umat yang bergabung diajak bersama-sama memperbaiki 

pemahaman dan pengamalannya terhadap Islam. Umat yang telah bergabung 

dalam dakwah tabsyiriyah memiliki background yang beragam baik sosial 

ekonomi, sosial budaya, maupun latar belakang pendidikannya. Keragaman 

tersebut akan membawa pengaruh kepada carapandang, pemahaman dan 

pengamalan Islam, yang dalam banyak hal perlu diperbaiki dan dibenahi sesuai 

dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah, yang bersumber dari Al-Quran 

dan al-Sunnah. Prinsip tajdid, sesuai dengan maknanya, prinsip ini mengupayakan 

pembaharuan, penguatan dan pemurnian atas pemahaman, dan pengamalan Islam 

yang dimiliki oleh umat ijabah, termasuk pelaku dakwah itu sendiri.
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a. Dakwah Kultural dalam Konteks Budaya Lokal 

Membahas tentang dakwah kultural dalam konteks budaya lokal berarti 

mencari bentuk pemahaman dan aktualisasi gerakan dakwah Islam dalam realitas 

kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, melalui 

pendekatan dan strategi yang tepat. Islam di Indonesia dewasa ini didukung oleh 

tiga lapisan utama masyarakat: pertama, kaum tani dan pedagang kecil yang hidup 

dalam peralihan dari era praindustri ke era industry, kedua, masyarakat perkotaan, 

seperti pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dosen, pedagang, buruh, seniman, 
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wartawan, dan sebagainya yang hidup dalam era industri, ketiga, masyarakat 

metropolitan dan pascaindustrial yang memiliki jaringan internasional luas dan 

hidup dalam peralihan dari era industri ke era informasi.
144

 Dakwah dengan 

pendekatan kultural, disebut sebagai pendekatan bottom up, yaitu aktivitas 

dakwah yang berupaya merubah tatanan sikap, tingkah laku, dan pendapat 

mad‟ūdengan membangun kesadaran masyarakat atau individu. Istilah ini dikenal 

sebagai dakwah fardhiyyah, yauti pendekatan personal.
145

 

Pada bagian ini bahasan tentang dakwah kultural dalam konteks budaya 

lokal mencoba memahami realitas budaya masyarakat petani, pedagang kecil, dan 

komunitas lain di perkotaan yang masih kuat pengaruh budaya lokalnya. 

Subkultur masyarakat yang disebutkan tersebut diasumsikan belum banyak 

disentuh secara efektif oleh gerakan dakwah Islam, khusunya yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah dalam konteks budaya lokal berarti di 

satu pihak, bagaimana terdapat pemahaman dan upaya yang lebih empatik dalam 

mengapresiasi kebudayaan masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah, dan di 

pihak lain bagaimana mengaktualisasikan ajaran Islam secara terus-menerus dan 

berproses sehingga nilai-nilai Islam mempengaruhi, membingkai, dan membentuk 

kebudayaan yang Islami. 

Dialog-dialog mengenai multikultural ini sebenarnya bukan barang baru di 

Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan sendiri sering 

berdialog langsung dengan orang-orang di luar Muhammadiyah yang jelas 

                                                           
144 Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Dakwah Kuktural Muhammadiyah,h.    

145 M. Anis Bachtiar, “Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam 

Kontemporer”,    . 



    
 

berbeda kulturnya. KH Ahmad Dahlan sering berdialog dengan pemuka agama 

lain, demikian pula dengan tokoh-tokoh dengan ideologi yang berbeda dengan apa 

yang dianutnya. Namun demikian dialog yang bersifat toleran ini tidak 

mempengaruhi sikapnya dalam hal berdakwahnya. Dakwah tetap berjalan, tetapi 

hubungan dengan masyarakat lain yang multikultural di ranah Nusantara ini tetap 

berlangsung dengan baik. Bahkan dialog-dialog semacam ini malah memperteguh 

gerakan dakwahnya sehingga simpati terhadap gerakannya semakin meluas.  

Dalam konteks ini upaya untuk memahami aktivitas masyarakat yang 

sering dikategorikan sebagai kegiatan keagamaan yang bercorak budaya dapat 

dibedakan antara yang berdimensi ritual keagamaan dengan yang berdimensi 

semata-mata budaya, sehingga tidak melahirkan pendekatan dan cara dakwah 

yang sarat dengan konfrontasi agar tidak kehilangan nilai kearifan (hikmah), 

persuasi (mauidhah hasanah), dan nilai dialogis (mujadalah billati hiya ahsan).
146

  

Dakwah Kultural ini merupakan visi baru agar dakwah dalam arti seluas-

luasnya semakin diapresiasi oleh semua kelompok dan aliran. Perubahan orientasi 

dakwah agar menyentuh aspek-aspek multikultural dan multi religi, melalui 

pendekatan kultural yang variatif dengan memandang perubahan ruang dan waktu 

dan level sosial yang menjadi obyeknya. Sesungguhnya, dakwah kultura 

lsesungguhnya mempunyai kesinambungan (continuity) historis dengan 

perjalanan dakwah yang sudah melewati satu abad lebih. 

Dakwah kultural sebuah proses antara lain merupakan proses komunikasi 

sekaligus sebagai upaya untuk pemecahan masalah dan pengembangan 
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masyarakat yang dibingkai oleh nilai-nilai Islami. Sebagai proses komunikasi, 

dakwah kultural dapat menjadikan budaya lokal menjadi wahana dalam 

mendekati masyarakat sebagai sasaran dakwah sehingga seluruh lapisan dan 

kelompok masyarakat dapat menjadi umat dakwah. Karena agama Islam adalah 

agama dakwah, dengan sendirinya dalam proses persebarannya agama ini akan 

berhadapan dengan realitas budaya lokal. Bentuk budaya tersebut dapat berupa ide 

(gagasan, pandangan hidup dan kepercayaan, norma bahkan keyakinan), sistem 

aktivitas (tatacara, seremoni dan ritus) dan produk karya (seni, ilmu, teknologi dan 

bentuk budaya material lainnya).
147

  

Dalam konteks ini, dakwah kultural dapat menyentuh berbagai aspek 

budaya tersebut, sehingga kegiatan dakwah menjadi lebih bervariasi sesuai 

dengan kondisi dan tingkatan budaya masyarakat. Sebagai agama dakwah, agama 

Islam memegang teguh pondasi ajarannya, yaitu tauhid atau konsep mengesakan 

Allah SWT. Dalam sejarahnya, penegasan konsep keesaan Allah SWT ini adalah 

untuk: ( ) membebaskan manusia dari belenggu keyakinan terhadap segala 

macam hal yang bersifat ideal (yang keliru logikanya) dan material (yang keliru 

dipahami): dan ( ) memberi ruang gerak proses-proses rasionalisasi untuk usaha-

usaha memakmurkan kehidupan di alam fana ini dan sekaligus untuk 

memperkokoh keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Hidup. Sehingga gerakan dan 

aktivitas dakwah harus mampu membangun relasi antara tauhid (habl min Allah) 

dengan dunia kemanusiaan yang empiris (habl min an-Nas).
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Karena agama Islam adalah agama dakwah, maka agama ini akan 

mengalami pergulatan dengan corak kebudayaan masyarakat setempart, termasuk 

di dalamnya budaya lokal. Yang patut dicermati adalah bahwa dalam budaya lokal 

masih terdapat unsur-unsur berikut: pertama, sisa-sisa mitologi animisme-

dinamisme, kedua, aktivisme ritual berdasar mitologi animisme-dinamisme atau 

sinkretisme, dan ketiga, produk budaya simbol-simbol religi. Mitologi animism 

dinamisme amat banyak ragamnya, sesuai dengan luasnya wilayah. Aktivisme 

ritual yang berdasar mitologi animisme-dinamisme atau sinkretisme juga masih 

sangat tampak. Yang terakhir, produk budaya simbolsimbol religi juga masih 

banyak tersisa. 

Dakwah kultural Muhammadiyah perlu mencermati ketiga unsur budaya 

lokal di atas. Jika tauhid sebagai tolak ukur, maka mitologi, ritual dan simbol-

simbol religi yang didasari mitologi animisme-dinamisme dan sinkretisme harus 

benar-benar disikapi dengan bingkai-bingkai nilai-nilai tauhid yang bebas dari 

syirik, takhayul, bidah dan khurafat dengan pemahaman yang utuh dan 

menyeluruh. Fungsi dakwah dan tugas para dai adalah bagaimana cara memahami 

dan mendekati kenyataan budaya lokal yang semacam itu. Mubalig 

Muhammadiyah dalam menghadapi realitas budaya lokal sebagaimana disebut di 

atas dituntut untuk membawa pada pembentukan umat dakwah, sekaligus dalam 

perkembangan berikutnya membentuk budaya baru yang lebih religius dan 

beradab tinggi.
149
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Pada hakikatnya dakwah kultural Muhammadiyah yang bersangkutan 

dengan budaya lokal lebih terpusat pada unsur sistem aktivitas dari budaya, 

karena aspek inilah yang menjadi corak budaya masyarakat yang paling nyata dan 

meluas dalam kehidupan, selain aspek ide dan fisik. Oleh karena itu diperlukan 

pemilihan berbentuk aktivitas budaya untuk dijadikan media dan sasaran dakwah. 

Dalam kaitan inilah gerakan dakwah baik yang bersifat purifikasi (pemurnian) dan 

dinamisasi (pembaharuan) dapat berjalan beriringan sebagai satu kesatuan ide dan 

aksi dari gerakan dakwah kultural.  

Dalam pengertian yang khusus, dakwah kultural juga memiliki kaitan 

simbiosis dengan seni dan budaya lokal, di mana makna dan nilai-nilai Islam 

dipadukan. Di sini budaya lokal dapat metode atau media dakwah, namun juga 

menjadi sasaran bagi dak wah itu sendiri. Sebagai media atau metode, akar 

budaya lokal mempunyai proyeksi yang mengarah pada pencapaian kesadaran 

kualitas keislaman yang pada gilirannya mampu membentuk sikap dan perilaku 

Islami yang tidak menimbulkan gejolak sosial, tetapi justru makin memantapkan 

perkembangan sosial. Sedangkan sebagai sasaran, dakwah kultural diarahkan pada 

pengisian makna dan nilai-nilai yang integratif ke dalam segala jenis budaya lokal 

yang akan dikembangkan.  

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa di dalam budaya lokal itu 

banyak unsur mitologinya, karena itu Muhammadiyah perlu melakukan 

demitologisasi dan rasionalisasi, agar dimensi purifikasi yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah tidak terhambat. Islam memang membutuhkan kebudayaan, baik 

berupa adat, tradisi, maupun seni lokal, namun keduanya perlu dibedakan dengan 



    
 

tegas, mana Islam yang universal, absolut, dan abadi dan mana kebudayaan yang 

bersifat partikular, relatif, dan temporal.  

Untuk itu, dalam dakwah Islam dalam konteks budaya lokal harus dengan 

cara menempatkan Islam di atas pluralitas budaya dalam rangka memberikan visi, 

motivasi, dan pencerahan kemanusian dalam bingkai kebangsaan dan kebudayaan. 

Gerakan kultural pada akhirnya adalah gerakan kebudayaan karena manifestasi 

akhir dari perilaku seseorang tampil dalam ranah budaya. Kini, tugas para dai, 

intelektual, dan budayawan muslim adalah membudayakan Islam dalam 

kehidupan empiris. Ini berarti bahwa Muhammadiyah perlu membuka diri 

terhadap dinamika budaya lokal maupun global.
150

  

Bagi Muhammadiyah, organisasi yang bercorak modernis hanyalah 

jembatan, sarana atau wadah saja untuk mengaktualkan kepentingan umat Islam. 

Organisasi merupakan kendaraan yang membawa cita-cita umat kepada tujuannya 

tanpa terikat oleh mitologi perorangan. Muhammadiyah sebenarnya bukan 

gerakan pemberontakan budaya, namun sayang orang lebih banyak mengenal 

Muhammadiyah sebagai gerakan ganyang TBC (Tahayul,Bid‟ah,Churafat). 

Kekeringan budaya sebagai akibat sifat Muhammadiyah yang anti pati terhadap 

budaya lokal menjadikan organisasi ini tampak tidak berpijak pada realitas 

budaya. Akan sangat paradoks ketika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi 

modern namun memiliki kultur yang kaku dan rigidterhadap realitas sosial-

budaya kekinian.
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Untuk menerapkan dakwah dalam budaya lokal, diperlukan beberapa 

tuntutan berikut sebagai pelaku dakwah. Pertama, pengenalan dengan baik 

berbagai aspek dari ajaran agama, termasuk pesan-pesan dasarnya. Kedua, 

pengenalan dengan baik kebudayaan lokal dan segala seluk-beluk kehidupan 

masyarakat, termasuk bahasa, adat istiadat, kesusastraan, seni, pandangan hidup 

dan gambaran dunia. Ketiga, pengenalan dengan baik kenyataan masa kini 

masyarakat, perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan fenomena yang timbul. 

Keempat, penguasaan sejarah dan penggunaan imajinasi kreatif. Ketika dakwah 

dalam budaya lokal berlangsung, maka pelaku dakwah tidak hanya membaca dan 

berusaha memahami kitab suci, tetapi juga membaca keadaan masyarakat dalam 

fase sejarah tertentu dan perkembangan kebudayaan. Dakwah kreatif dalam 

budaya lokal, dengan demikian, adalah upaya menciptakan perubahan dan 

transformasi kebudayaan, sesuai dengan aspirasi baru yang relevan, tetapi 

mengakar pada sumber otentik ajaran agama 

 . Dakwah Kultural Melalui Apresiasi Seni 

Dalam memberikan apresiasi dan respon terhadap kesenian, 

Muhammadiyah melalui Munas tarjih ke XXII di Banda Aceh pada tahun      

melahirkan beberapa hal penting yang terkait apresiasi Muhammadiyah terhadap 

seni, antara lain: seni adalah bagian dari fitrah manusia; keputusan hukum bahwa 

seni adalah mubah selama tidak menyebabkan kerusakan, bahaya, durhaka, dan 

jauh dari Allah; serta medium seni untuk kepentingan dakwah adalah 

ibadah.konsep tersebut diperkuat dengan hasil Munas Tarjih ke XXIV di Jakarta 

tahun      yang menetapkan dua hal peting, yaitu: pedoman hidup islami warga 



    
 

Muhammadiyah, termasuk didalamnya pedoman dalam kehidupan seni dan 

budaya, serta manhaj tarjih baru yang membuka apresiasi yang lebih besar 

terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk masalah seni dan budaya.
152

 

Strategi kebudayaan Muhammadiyah menyatakan, bahwa dimensi ajaran al-

ruju ila al-Quran wa al-Sunnah berjalan seiring dengan dimensi ijtihad dan tajdid 

sosial keagamaan, di mana ciri khas strategi kebudayaan Muhammadiyah adalah 

adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara sisi normativitas al-Quran dan 

sunnah Nabi dengan historisitas pemahamannya pada wilayah kesejarahan 

tertentu. Secara teoritis, manusia memiliki empat kemampuan dasar untuk 

mengembangkan kebudayaannya, yakni rasio untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, imajinasi untuk mengembangkan kemampuan 

moralitasnya, sensus numinis untuk mengembangkan kesadaran ilahiyyah-Nya, 

dan kemampuan fisik untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut dalam karya 

nyata.
153

 

Agama Islam adalah wahyu Allah yang merupakan sistem nilai yang 

mengandung empat potensi di atas dan mengakuinya sebagai fitrah manusia. 

Keempat potensi tersebut secara bersama-sama dapat dipakai untuk menemukan 

kebenaran tertinggi, yaitu kebenaran Allah sebagai acuan dari kebudayaan yang 

dikembangkan manusia. Seni budaya adalah merupakan penjelmaan rasa seni 

yang sudah membudaya, termasuk dalam aspek kebudayaan, dan sudah dapat 

dirasakan oleh orang banyak dalam rentang waktu perjalanan sejarah peradaban 
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manusia. Rasa seni adalah perasaan keindahan yang ada pada setiap orang normal 

yang dibawa sejak lahir. Ia merupakan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan 

manusia yang menuntut penyaluran dan pengawasan baik dengan melahirkannya 

maupun dengan menikmatinya. Dengan demikian, proses penciptaan seni selalu 

bertitik tolak dari pandangan seniman tentang realitas (tuhan, alam, dan 

manusia).
154

 

Rasa seni merupakan salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan Allah 

yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang 

diatur oleh Allah sendiri. Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan (inna 

Allah jamil yuhib al-jamal). Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi 

ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan justru menyalurkan 

dan mengatur tuntutan fitrah tersebut, termasuk di dalamnya ialah fitrah seni. 

Oleh karena itu, seni tidak bisa bebas nilai. Menciptakan dan menikmati karya 

seni hukumnya mubah (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad 

(kerusakan), dlharar (bahaya), „ishyan (kedurhakaan), dan ba„id „an Allah 

(terjauhkan dari Allah). Hal itu yang merupakan rambu-rambu penciptaan dan 

menikmati seni. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa, seperti 

patungpatung hukumnya mubah bila untuk kepentingan pengajaran ilmu 

pengetahuan dan sejarah. Akan tetapi, hal itu akan menjadi haram bila 

mengandung unsur „ishyan dan syirik. Seni suara (baik vokal maupun 

instrumental), seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya adalah mubah, 

karena tidak ada nash sharih (rujukan ayat-ayat suci) yang melarangnya. 
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Larangan baru timbul manakala seni tersebut menjurus pada pelanggaran norma-

norma agama dalam ekspresinya, baik menyangkut penandaan tekstual maupun 

visual.
155

 

Bila seni dapat dijadikan alat dakwah untuk membina, mengembangkan dan 

meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan, maka menciptakan dan 

menikmatinya dianggap sebagai amal saleh yang bernilai ibadah sepanjang 

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam proses penciptaan maupun dalam 

menikmati hasil karya seni tersebut. 

Sejalan dengan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah di 

atas, Pedoman Hidup Islami untuk Warga Muhammadiyah (PHIM) hasil 

keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-   tahun      di Jakarta memuat tujuh 

pokok pikiran sebagaimana berikut:  

 ) Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak 

bertentangan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, 

dan mengarahkan fitrah tersebut untuk kemuliaan dan kehormatan 

manusia sebagai makhluk Allah. 

 ) Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia 

merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah yang harus 

dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai jiwa ajaran 

Islam. 

 ) Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional tarjih Muhammadiyah 

ke-   tahun      bahwa karya seni hukumnya mubah (boleh) 
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selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad (kerusakan), 

dlarar (bahaya), „ishyan (kedurhakaan), dan ba‟id „an Allah 

(terjauhkan dari Allah), maka pengembangan kehidupan seni dan 

budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika dan 

norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih 

Muhammadiyah tersebut. 

 ) Seni rupa dengan objek makhluk bernyawa, seperti patung, 

hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu 

pengetahuan, dan sejarah, tetapi menjadi haram bila mengandung 

unsur yang membawa „ishyan (kedurhakaan) dan syirik. 

 ) Seni suara (baik seni vokal maupun instrumental), seni sastra, dan 

seni pertunjukan pada dasarnya mubah, dan menjadi haram 

(terlarang) manakala seni dan ekspresinya, baik dalam wujud 

penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada 

pelanggaran norma-norma agama. 

 ) Setiap warga Muhammadiyah, baik dalam menciptakan maupun 

menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan 

halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai 

sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana 

dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. 



    
 

 ) Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun 

peradaban dan kebudayaan muslim.
156

 

 . Dakwah Kultural Melalui Multimedia 

Dakwah melalui multimedia merupakan aktivitas dakwah dengan 

memanfaatkan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi (information 

and communication technology) sebagai media atau wahana pencapaian tujuan 

dakwah. Istilah multimedia menggambarkan bahwa sistem informasi dan 

komunikasi umat manusia saat ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lebih dari 

satu macam medium (visual, audio, video, dan kombinasinya).
157

 

Dakwah melalui multimedia merupakan keniscayaan, dengan alasan sebagai 

berikut: Pertama, melalui multimedia memungkinkan setiap muslim berdasar 

kemampuan dan kondisi yang ada dapat melaksanakan peran dakwahnya. Hal ini 

karena faktor kecocokan antara kemampuan sebagai subjek dakwah atau dai 

dengan media dakwah yang sangat banyak bentuk dan macamnya. Dalam dakwah 

konvensional penggambaran dai selalu terkait dengan sosok ustads, ulama, guru 

atau kiai, maka dengan pemanfaatan multimedia setiap muslim dapat menjalankan 

perannya sebagai seorang dai. Dengan ungkapan lain wahana dakwah multimedia 

menjadikan subjek dakwah menjadi jauh lebih banyak.
158

  

Kedua, semakin banyak warga masyarakat baik umat ijabah maupun umat 

dakwah yang tidak dapat lagi terjangkau oleh dakwah dalam bentuk konvensional. 

Demikian juga kesibukan dan mobilitas yang tinggi, serta perubahan dan 
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pergeseran sosial yang ada juga tidak memungkinkan dakwah konvensional 

mampu menjangkaunya secara efektif. Dakwah dengan multimedia merupakan 

jawaban bagi masyarakat dengan kondisi dan tatanan seperti itu. Dengan 

ungkapan lain, wahana dakwah multimedia menjadikan cakupan objek atau 

sasaran dakwah menjadi lebih luas. Ketiga, dakwah dengan memanfaatkan 

multimedia juga akan lebih efektif karena proses komunikasi akan dapat 

terlaksana dengan lebih intensif, lebih menarik, dan untuk kondisi tertentu lebih 

realistik. Perlu dicatat juga bahwa media yang digunakan umumnya sudah 

merupakan perlengkapan hidup sehari-hari masyarakat, baik berupa media cetak, 

elektronik, maupun digital.
159

 

Walaupun ada keunggulan-keunggulan komparatif tersebut, tidaklah berarti 

bahwa melalui multimedia akan menggantikan dakwah konvensional, melainkan 

bersifat melengkapi (komplementer). Peran dai konvensional (ustads, ulama, kiay, 

guru) juga masih tetap sentral dan penting sebagai subjek dakwah. Namun, justru 

dai konvensional tersebut dapat memanfaatkan berbagai wahana multimedia yang 

ada sehingga jangkauan dan efektivitas dakwah yang dilakukan menjadi lebih 

meningkat.  

Secara sederhana, multimedia sebagai wahana dakwah dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu:  

 ) Media cetak, yang meliputi buku buletin, majalah, tabloid, surat kabar, dan 

sebagainya.  
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 ) Media elektronik dan digital, yang meliputi: radio, televisi dan media 

online.  

 ) Media virtual atau internet, yang meliputi: situs (website) dakwah, 

whatssap, Facebook, Instagram, Youtube, Poodcast. B. Cakupan dan 

Keunggulan Multimedia.
160

 

Di samping tiga keunggulan multimedia sebagai wahana dakwah seperti 

telah disebutkan tadi, juga ada keunggulan komparatif lain yang dimiliki 

multimedia, yaitu Pertama, multimedia dapat diakses di mana saja terutama media 

elektronik, digital, dan internet. Keunggulan ini memungkinkan masyarakat 

(objek dakwah) menerima pesan-pesan dakwah di mana saja, seperti di tempat 

kerja, di rumah, di dalam kendaraan, dan di manapun dia dapat memanfaatkan 

media. Sebagai ilustrasi misalnya, pemanfaatan buku harian elektronik (digital 

diary, personal data assistance) yang diisi dengan teks maupun audio Al-Qur‟an, 

alhadis, ataupun materi dakwah lain dapat dibuka, dipelajari, dan dimanfaatkan 

objek dakwah di mana pun saat dia berkesempatan membuka. Kedua, multimedia 

dapat diakses setiap saat terutama media digital dan internet. Keunggulan ini 

memungkinkan objek dakwah menerima pesan-pesan dakwah kapan saja dia 

mempunyai kesempatan, di kala istirahat atau di sela-sela kerja, saat menunggu 

kendaraan maupun di dalam kendaraan umum, dan pada saat luang yang lain. 

Ketiga, multimedia bersifat interaktif terutama media elektronik dan 

internet. Hal ini berarti dapat dilakukan dialog atau tanya-jawab antara objek 

dakwah dengan subjek dakwah (pengelola multimedia tertentu) sebagaimana yang 
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terjadi pada forum tanyajawab dakwah konvensional, walaupun tidak secara tatap 

muka (face to face). Untuk radio misalnya, proses komunikasi (dua arah atau 

dialog) hanya melalui medium audio, sementara medium video (gambar) bersifat 

satu arah saja. Dialog interaktif pada radio dan televisi tersebut dimungkinkan 

dengan bantuan pesawat telepon. Dengan internet dialog dapat bersifat lebih 

lengkap lagi dan tidak memerlukan alat bantu telpon. Pada internet, dialog objek 

dengan subjek dakwah dapat berupa tulisan (tekstual), dapat berupa dialog suara, 

atau bahkan audio-visual sekaligus, misanya dengan memanfaatkan fasilitas 

audiovisual chatting maupun teleconference.Keunggulan internet lain ialah 

interaksi dapat dilakukan dengan tenggang waktu yang berbeda, yaitu pengiriman 

dan penerimaan pesan dakwah dilakukan pada saat yang berbeda.
161

 

Keempat, dengan multimedia dapat dilakukan pengulangan dan 

penyimpanan (terutama media elektronik berupa kaset serta media digital). 

Keunggulan ini memungkinkan objek dakwah untuk memperdalam suatu pesan 

dakwah tertentu, atau mengingatnya kembali pada saat yang diperlukan dengan 

lebih efektif.  

Kelima, multimedia mampu menjangkau objek dakwah kalangan atas, yang 

tidak mungkin mengunjungi forum pengajian atau. dakwah konvensional. Bagi 

mereka pemanfaatkan multimedia tertentu sudah menjadi semacam kelengkapan 

hidup mereka sehari-hari, dan oleh karenanya mereka akan lebih mudah menerima 

pesan dakwah melalui wahana multimedia. Keunggulan-keunggulan tersebut tidak 
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serta-merta dapat diwujudkan, karena pemanfaatan multimedia sebagai wahana 

dakwah mempunyai sejumlah prasyarat. Prasyarat yang dimaksud adalah: 

 ) Tersedianya sumber daya manusia yang menguasai pengoperasian dan 

pemanfaatkan multimedia tertentu untuk kepentingan dakwah; 

 ) Tersedianya teknologi (baik perangkat keras maupun perangkat lunak); 

 ) Dikembangkannya wadah dan pengelolaan (institusi dan manajemen) 

multimedia sebagai wahana dakwah.
162

  

Dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media massa atau media 

sosial diera sekarang ini akan dapat dengan mudah diterima oleh khalayak umum. 

Sebab sifatnya yang massal, maka orang yang menerima pesan dari dakwah 

tersebut tidak ditentukan dari segi kalangannya. Namun adanya hal tersebut akan 

menimbulkan dampak, karena kalangan yang dicapai luas. Oleh karena itu 

dakwah islam yang sesuai dengan kenyataannya, tentu tidak akan terbebas dari 

berbagai tantangan-tantangan. Dakwah islam pada realitanya, menjadi suatu 

permasalahan yang penting. Terlebih di era teknologi dan informasi seperti 

sekarang ini. Ketika diamati, dakwah Islam di era ini tantangan bahkan kendala 

yang dirasakan akan semakin banyak. Sebab, di era ini media berkembang dengan 

sangat signifikan. Sehingga anak muda sekarang menganggap bahwa internet dan 

media  sosial  merupakan  suatu  perangkat  yang  penting.  Dengan  adanya  hal 

tersebut, dalam beraktivitas di media sosial Muhammadiyah telah merilis panduan 

akhlak. Sehingga diharapkan, warga Muhammadiyah dapat melaksanakan dan 

menyerukan panduan tersebut. 
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Generasi saat ini banyak menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi 

menggunakan media social, seperti; instagram, whatsapp, telegram dan 

sebagainya. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah peluang yang patut 

dipergunakan dengan baik, dengan memanfaatkan kebisaan-kebiasaan tersebut  

seperti membuat konten keagaaman yang dikemas semenarik mungkin, serta  

sesuai dengan kondisi dan hal yang kekinian yang akan membuat milenial saat  ini  

tertarik untuk mengetahuinya. Konten dalam dakwah tidak hanya ceramah yang  

monoton, akan tetapi konten harus memasukan unsur virtualnya, seperti quote, 

tutorial, komik, skrip, video vlog dan sebagainya.
163

 

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk pemanfaatan multimedia 

sebagai wahana dakwah ini, di samping menguasai teknologi media tertentu, juga 

harus mempunyai wawasan dan pemahaman yang memadai tentang dakwah. Hal 

yang terakhir ini amat diperlukan karena mereka bukan hanya akan melaksanakan, 

tetapi merekalah yang merencanakan dan mengelola secara kreatif bagaimana 

dakwah melalui media tertentu akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya 

bagaimana memilih jenis teknologi yang digunakan untuk mengembangkan 

wadah, sistem, dan mekanisme pengelolaannya. Pada akhirnya, yang diperlukan 

adalah suatu kelompok kerja (teamwork) yang padu dan kreatif, yang 

menghimpun pihak yang mempunyai kompetensi multimedia dengan orang-orang 

yang mempunyai kompetensi dakwah konvensional. 

 . Dakwah Kultural Melalui Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah 

Pengertian jamaah di sini ialah sekelompok keluarga/rumah tangga dalam 

satu lingkungan tempat tinggal dan merupakan satu ikatan yang dijiwai kesadaran 
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hidup berjamaah, yang pembentukan dan pembinaannya diusahakan oleh anggota 

perserikatan. Jamaah merupakan organisasi informal yang tidak perlu membawa-

bawa nama Muhammadiyah, karena Jamaah adalah lembaga masyarakat, bukan 

eselon Persyarikatan. Inti jamaah ialah sekelompok anggota Muhammadiyah yang 

mengambil inisiatif membentuk dirinya sebagai potensi penggerak. Pembinaan 

kepada jamaah dilakukan dengan cara dakwah jamaah. Dakwah jamaah ini 

menjadi suatu sistem dakwah, yang aktivitas dakwahnya bertumpu sepenuhnya 

kepada mutu, kegiatan, dan pengorganisasian anggota Persyarikatan seumumnya 

tanpa kecuali.
164

  

Berdasarkan pemahaman di atas, maka GJDJ itu bergerak pada basis 

kelompok kelompok umat. Dengan kata lain bisa di sebutkan bahwa GJDJ 

merupakan gerakan dakwah yang berbasiskan komunitas atau satuan unit 

masyarakat untuk menata dan mewujudkan alam kehidupan yang lebih baik, 

sesuai dengan perintah dan sunah-Nya. Dihitung berdasarkan jumlah jamaah, 

maka dalam setiap GJDJ terdapat sepuluh sampai lima belas kepala keluarga. 

Melalui dan di dalam komunitas-komunitas tersebut, warga atau aktivis 

Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjalanakan kewajiban dakwahnya. Terkait 

dengan dakwah kultural, maka GJDJ bisa menjadi subjek, media, dan wahananya. 

Dalam hal ini, dakwah kultural bisa berperan banyak untuk memperbaiki 

nilai, melestarikan tradisi yang baik, dan sekaligus menciptakan budaya baru yang 

lebih baik. Nilai-nilai ini semua bertalian dengan sikap mental dan pandangan 

hidup komunitas umat agar bisa memiliki kesadaran kritis dan lebih apresiatif 
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terhadap realitas kehidupan dalam banyak dimensi, untuk kemudian bisa 

dijelmakan dengan lebih baik dan bermakna bagi kepentingan hidupnya, baik 

secara materil, moril, maupun spiritual.
165

  

Sebagai sebuah konsep dan strategi dakwah, maka untuk menjalankan dan 

mengembangkan GJDJ ini dibutuhkan gagasan dan perencanaan yang bisa 

diterapkan. Pokok-pokok pikiran berikut perlu dipertimbangkan sebagai prinsip-

prinsip pengembangan kegiatan GJDJ dalam rangka pemberdayaan umat dan 

komunitas masyarakat. Pertama, fokus utama pengembangan kegiatan dan 

dakwah jamaah harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat lokal 

(komunitas) dalam memobilisasi sumber-sumber lokal dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya. Satuan sosial yang di pilih adalah berdasarkan lokalitas (ruang 

lokal), sebab warga akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pengertian 

lokalitas di sini adalah tempat orang berada untuk berkreasi dan mengembangkan 

diri di sebuah tempat. Dalam konteks lokal, warga akan berinteraksi satu sama 

lain dengan intensitas yang hampir bersinggungan dan biasanya mereka terikat 

secara geoprafis maupun organisasional. Satuan lokalitas itu dapat berupa RT, 

kelompok pengguna air (irigasi), kelompok tani, kelompok arisan, kelompok 

pengajian, dan organisasi. Organisasi yang menjadi tempat tumbuhnya 

pengembangan dan interaksi pribadi maupun masyarakat. Inisiatif dan penentuan 

kebutuhan warga dibuat di tingkat lokal oleh warga setempat melalui proses 

partisipatif.  
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Kedua, pengembangan kegiatan dan dakwah jamaah harus mengakui adanya 

variasi potensi dan permasalahan lokal yang tidak sama. Satuan pengambil 

keputusan bukanlah sosok yang tunggal, melainkan plural yang mencakup 

individu, keluarga, birokrasi lokal, perusahaan-perusahaan berskala kecil, dan 

organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal. Semua faktor tersebut akan 

berpartisipasi dalam memobilisasi sumber-sumber pembangunan lokal yang 

sangat variatif. Manifestasi dari sumber-sumber tersebut dapat berupa 

keterampilan teknis yang belum digunakan secara luas, pekerja setengah 

menganggur, lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal, dana 

masyarakat yang belum diputar, barang-barang bekas yang masih dapat didaur 

ulang, dan sebagainya. Mengingat variasi sumber-sumber tersebut, maka model 

pemberdayaan yang dikembangkan bukanlah model perencanaan cetak-biru, 

melainkan model perencanaan yang adaptif.  

Ketiga, cara mencapai tujuan bersama program pengembangan jamaah 

dilakukan melalui proses pembelajaran sosial (social learning). Pengembangan 

kemampuan dilakukan melalui proses interaksi dalam memecahkan persoalan 

bersama secara terus-menerus untuk belajar aktif melalui pengalaman empiris dan 

aksi sehingga dapat membangun kapasitas komunitas dalam memahami, 

mengidentifikasi, serta memformulasikan potensi yang dimilikinya, merumuskan 

permasalahan yang dihadapinya, dan penyusunan alternatif-alternatif pemecahan 

masalah yang perlu dilakukannya. Dalam hal ini peran fasilitator adalah sebagai 

agen perubahan dan organisator dalam rangka membantu menumbuhkan 

kesadaran kritis, melatih keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri warga 



    
 

komunitas. Di satu sisi, komunitas pembelajar demikian akan dapat memunculkan 

sikap kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing mereka dan 

meningkatkan kecerdasan kolektif komunitas; dan di sisi lain, dapat 

memperkokoh solidaritas dan persaudaraan antar warga dalam komunitas.  

Keempat, untuk menjamin efektivitas program, berbagai bentuk kegiatan 

dan dakwah jamaah dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus 

terorganisasikan, dan terintegrasi dengan rapi, cermat, dan berkelanjutan dalam 

satuan-satuan sosial wilayah tempat tinggal. Dengan demikian, semua kegiatan 

yang dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat yang terorganisasikan 

(organized community activities), dan bukan merupakan fragmen-fragmen 

kegiatan yang terserak dan terpisah.
166

  

Dakwah kultural sesungguhnya merupakan kelanjutan dari program gerakan 

jamaah dan dakwah jamaah, keluarga sakinah, dan garyah tayyibah. Selama ini 

dan sampai sekarang ketiga konsep dan strategi dakwah tersebut di banyak tempat 

tidak dilaksanakan atau tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sebagaimana halnya sebuah perjuangan, maka gerakan dakwah seperti melalui 

tiga konsep dan strategi tadi akan mengalami masalah dan menghadapi masalah, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Dirinci lebih jauh, masalah dan kendala tersebut bisa dipetakan sebagai 

berikut, Pertama, konsep strategis dakwah tersebut (GJDJ, keluarga sakinah, dan 

qaryah tayyibah) baru berada pada entitas normatif, belum bersifat objektif 

empiris dengan pemihakan pada kelompok kepentingan yang terpinggirkan. 
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Kedua, kurang cepatnya Muhammadiyah mengantisipasi faktor sukses dalam 

paradigma manajemen baru persyarikatan yang menuntut kecepatan, fleksibilicas, 

dan inovasi. Ketiga, kepekaan sosial bangsa yang memprihatinkan serta konflik 

dan kekerasan yang suka mengatasnamakan agama dan etnik yang menjamur. 

Keempat, pentingnya membangun pondasi masyarakat madani yang kokoh belum 

dipikirkan dan diupayakan secara sungguh-sungguh oleh Muhammadiyah.
167

 

Berdasarkan masalah dan kendala seperti itu, maka dipandang perlu untuk 

merumuskan konsep dan strategi dakwah yang baru dan bisa menjadi wadah yang 

memadai, Dalam hal ini, dakwah kultural dipilih dan dikenalkan kembali untuk 

menjadi metode dan strategi dakwah baru bagi Muhammadiyah. Untuk itu 

dakwah kultural bisa dikatakan sebagai payung besar yang mencakup konsep-

konsep dakwah Muhammadiyah yang sudah ada, dengan melakukan perluasan 

pada ruang lingkup, pendekatan, metode, dan strategi.  

Melalui GJDJ dakwah kultural bisa berperan optimal untuk mewujudkan 

aksi dan gerakan dakwah Muhammadiyah di masyarakat. Dengan gerakan-

gerakan seperti ini yang terdapat dalam GJDJ ini, maka dakwah kultural akan bisa 

mengarah kepada perbaikan kualitas hidup umat dalam berbagai aspeknya melalui 

proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan komunitas. Meskipun 

demikian, dakwah kultural tidak semata dipahami sebagai strategi budaya dan 

perubahan sosial dalam konteks budaya lokal atau sekedar untuk melakukan 

pelestarian tradisi. Lebih jauh dan lebih luas daripada itu, dakwah kultural juga 
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adalah untuk membangun arus baru berupa strategi budaya yang bernuansa islami 

dalam konteks lokal, nasional, dan global. 

Strategi dan langkah-langkah pelaksanaan GJDJ meliputi:  ) penyebaran 

pemahaman tentang hakikat dan arah gerakan jamaah dan dakwah jamaah melalui 

berbagai media;  ) pembentukan kader inti jamaah sebagai penggerak dan 

fasilitator jamaah cabang dan ranting;  ) penyusunan peta wilayah, populasi 

penduduk, potensi, kebutuhan, dan permasalahan jamaah;  ) pembentukan 

pengurus jumlah yang bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan 

jamaah dan dakwah jamaah;  ) pengembangan usaha dan amal jamaah yang 

disesuaikan dengan bidangbidang dan kebutuhan serta potensi jamaah; dan  ) 

monitoring dan evaluasi. 

D. Kerangka Konseptual 

Perjalanan panjang agama islam dan Muhammadiyah Sinjai ini tentu tidak 

lepas dari perjalanan panjang dakwahnya. Dakwah islam yang dikemas dengan 

berbagai metode yang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi sosiologi di mana 

islam berkembang seperti saat ini. Dakwah Muhammadiyah harus mampu 

merespon perkembangan kultur masyarakat yang terus berkembang dengan cara 

mengemas dan mengomunikasikan pesan-pesan dakwah secara terus menerus. 

Dakwah Muhammadiyah tidak boleh berhenti hanya pada ruang-ruang khutbah, 

ceramah ramadhan, dan takziyah dan cenderung bersifat formalistik. Akan tetapi 

diperlukan strategi dakwah yang bersifat kontinyu dan berkelanjutan. Dakwah 

Muhammadiyah mestilah harus di gerakkan dan digelorakan. Sebab berhentinya 



    
 

dakwah maka denyut nadi islam juga seakan berhenti. Begitu pentingnya dakwah 

ini untuk islam, sebab islam itu sendiri adalah dakwah. 

Muhammadiyah yang merupakan organisasi islam tertua di Indonesia 

selalu berupaya untuk tampil sesuai dengan kondisi zaman. Meski usianya sudah 

memasuki abad kedua, Muhammadiyah senantiasa melakukan berbagai inovasi 

termasuk inovasi dakwah. Hal ini disebabkan perkembangan zaman menuntut 

semua elemen gerakan dakwah untuk melakukan inovasi gerakan untuk bisa 

survive dan tetap eksis. Mad‟u atau jamaah hari ini tentu selektif dalam memilih 

gerakan dakwah yang dianggap bisa membawa ke jalan yang benar dengan 

pendekatan yang rasional dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad 

Saw. 

Perkembangan keilmuan dakwah saat ini semakin maju, disebabkan 

dakwah tidak hanya berdiri sendiri. Namun keilmuan dakwah mampu bersinergi 

dengan disiplin ilmu lain. Perkembangan masyarakat yang semakin maju, 

begitupula dengan perkembangan zaman, dakwah Muhammadiyah harus mampu 

berinovasi strategi agar Muhammadiyah Sinjai secara khusus tetap menjadi 

organisasi yang mampu berjalan sesuai dengan tuntutan zaman.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kerangka konseptual yang dibangun 

dalam penelitian ini adalah mendesain Dakwah Kultural Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai. Kerangka konseptual itu dapat dilihat dari gambar di bawah ini:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

 . Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan jenis kualitatif, yaitu penelitian 

yang melakukan pengumpulan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya tentang suatu variabel.
1
 Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan 

makna/persepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai 

informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang di teliti dan penuh makna, 

yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun 

jumlah. Pada tiap-tiap objek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, 

ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam 

studi kasus genetik.
2
 Berdasarkan pegertian tersebut, dapat dipahami bahwa jenis 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data 

berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti. Oleh karena itu, 

penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang berfokus pada cara 

mendapatkan makna yang terdalam pada sebuah realitas sosial, sehingga peneliti 

harus memperhatikan proses bagaimana sesuatu terjadi, karena makna mengenai 

sesuatu sangat ditentukan oleh proses bagaimana sesuatu itu terjadi. Dengan 

perkataan lain penelitian kualitatif adalah mencari makna di balik fakta. 
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Penelitian ini menggambarkan tentang transformasi nilai-nilai Islam dalam 

dakwah kultural Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Dalam melaksanakan 

penelitian ini, peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang 

dibutuhkan. Namun demikian, sebelum peneliti terjun ke lokasi, terlebih dahulu 

melakukan pengkajian teoritik mengenai topik yang akan dibahas. Proses 

pengkajian teoritis ini dilakukan pada beberapa tulisan atau referensi relevan yang 

sempat ditemukan oleh peneliti. Penentuan jenis penelitian kualitatif ini 

didasarkan atas keinginan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi secara 

rinci dan mendalam untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Kemudian 

fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian dijadikan sebagai data dan realitas 

yang terjadi dalam proses penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dan 

dideskripsikan secara objektif dan akurat sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya berkaitan dengan dakwah kultural Muhammadiyah di Kabupaten 

Sinjai. 

 . Lokasi Penelitian 

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa dalam penelitian, 

peneliti perlu untuk memilih (site selection) dan menentukan lokasi penelitian. 

Dalam pemilihan lokasi (site selection) harus berkenaan dengan penentuan unit, 

bagian, kelompok, dan tempat di mana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau 

peristiwa yang ingin diteliti. Lokasi yang dipilih hendaknya yang secara nyata 

melakukan kegiatan-kegiatan yang hendak diteliti secara efektif dilaksanakan.
3
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Berdasarkan pernyataan tersebut, bila dihubungkan dengan judul 

penelitian, maka tergambar bahwa unit, bagian, kelompok, dan tempat di mana 

orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti oleh 

peneliti berlokasi di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, objek yang efektif melakukan 

kegiatan-kegiatan yang hendak diteliti berpusat pada Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. 

B. Pendekatan Penelitian 

M. Yatimi Abdullah yang mengemukakan bahwa pendekatan merupakan 

cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu ilmu yang selanjutnya 

digunakan untuk memahami sebuah fenomena.
4
 Lebih jauh Sartono Kartodirjo 

mengemukakan bahwa hasil pelukisan terhadap sudut pandang yang dipergunakan 

oleh seorang peneliti untuk mengupas atau mengkaji suatu permasalahan, dari 

segi mana seorang peneliti memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, dan 

unsur-unsur apa saja yang diungkapkannya akan sangat ditentukan oleh jenis 

pendekatan yang dipergunakan.
5
 Jadi, pendekatan penelitian dapat dimaknai 

sebagai cara yang ditempuh untuk mengkaji, menganalisis dan menjawab suatu 

permasalahan dalam penelitian. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Sugiyono mengemukakan bahwa setiap 

penelitian menggunakan teori. Pada tataran ini, teori diartikan sebagai seperangkat 

konstruksi (konsep), definisi, proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena 

secara sistemik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat 
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berguna untuk menjelaskan dan mengaitkan fenomena.
6
 Jika pernyataan tersebut 

dijadikan sebagai rujukan, maka eksistensi teori dalam sebuah penelitian dapat 

pula disebut sebagai pendekatan. Hal ini disebabkan teori bisa dipergunakan 

sebagai “pisau bedah” untuk melihat fenomena secara sistemik dan 

memungkinkan untuk berkembang karena adanya fenomena baru. 

Oleh karena itu, analisis dan pembahasan dalam disertasi ini peneliti 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

 . Pendekatan Dakwah dan Komunikasi 

Pendekatan dakwah adalah pendekatan melalui ilmu dakwah yang 

melibatkan dai dan mad’u, serta materi dakwah yang disampaikan kepada 

jamaah. Namun secara keseluruhan pendekatan ini yang dilakukan dengan 

menggunakan konsep agama Sedangkan pendekatan Komunikasi adalah 

pendekatan yang dilakukan melalui ilmu komunikasi, yang hakikatnya 

proses penyampain pikiran, perasaan oleh komunikator kepada orang lain 

(komunikan). Penyampaian pikiran itu berupa gagasan, informasi, opini, 

dan lain sebagainya, yang muncul dibenaknya. Perasaan berupa 

keyakinan, kepastian, kekhawatiran, keraguan, kemarahan, keberanian, 

kekecewaan, kegairahan, yang muncul dari lubuk hatinya.
7  

 . Pendekatan sosiologi.  

Pendekatan sosiologis digunakan karena sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-
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ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba 

mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 

berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, 

keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu 

dalam tiap persekutuan hidup manusia.
8
 

C. Sumber data 

 . Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung didapat dan disajikan sebagai 

sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau lokasi 

tempat calon peneliti melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian 

lapangan melalui observasi, dan wawancara melalui pihak-pihak tertentu secara 

langsung.
9
 Berkait dengan penelitian ini, maka sumber data primer terdiri atas : 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu unsur yang 

merasakan kehadiran Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Pemerintah yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini ada mulai dari Bupati dan jajarannya yang 

banyak terlibat dalam kegiatan Muhammadiyah dan merasakan dampak dari 

kehadiran Muhammadiyah Sinjai. 

b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai 

Pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten sinjai merupakan pengurus 

Muhammadiyah ditingkat Kabupaten Sinjai. Dengan kapasitasnya sebagai pucuk 
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pimpinan di tingkat Kabupaten dan juga sebagai objek utama pada penelitian ini 

maka data dari Pimpinan daerah Muhammadiyah Sinjai merupakan data primer 

dalam penelitian ini. Di Pimpinan Muhammadiyah sendiri terdapat    orang 

pimpinan. 

c. Majelis Tabligh Muhammadiyah Sinjai (Muballigh) 

Majelis tabligh merupakan suatu majelis yang ada di bawah struktur 

Muhammadiyah Sinjai yang khusus mengurusi tentang manajemen dakwah 

Muhammadiyah di Sinjai. Selain merumuskan materi dakwah untuk masyarakat, 

tugas majelis tabligh juga adalah mengidentfikasi muballigh. Dalam konteks ini, 

kategori Muballigh ialah pendakwah yang menyampaikan pesan kepada orang 

lain, karena dakwah itu bisa melalui lisan, tulisan, perbuatan, penulis, dan 

termasuk pengelola keagamaan, dan pengurus panti asuhan, penceramah baik 

dai/daiyah, pembimbing, guru, orang tua, motivator, dan yang sejenisnya adalah 

termasuk pendakwah.
10

 Jadi, dalam menentukan Muballigh Muhammadiyah, 

peneliti tidak memberikan batasan umur, lamanya berkiprah dan sebagainya, akan 

tetapi dai diukur berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya yang 

pada intinya adalah mereka yang telah bertindak sebagai komunikator (penyampai 

pesan) yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. 

d. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat adalah figur publik yang memiliki pengaruh dan peran 

penting dalam masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah orang yang dituakan oleh masyarakat karena ketokohan, 
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pengalaman, keilmuan, dan kharismanya. Tokoh masyarakat ini mampu melihat 

dan merasakan dan memberikan pandangan terhadap perkembangan dakwah 

Muhammadiyah dan penerimaan masyarakat terhadap dakwah Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai. 

 . Data sekunder 

Data Sekunder menurut Husein Umar adalah data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
11

 Sedangkan 

menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
12

  

Berdasarkan hal tersebut, data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan, struktur, karya tulis ilmiyah, dan 

lain-lain yang relevan dengan pengkajian dalam penelitian ini.  

D. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian, salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan adalah 

metode pengumpulan data. Baik tidaknya penelitian yang dilakukan sangat 

bergantung pada metode pengumpulan data ini. Berkait dengan hal tersebut, 

metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah : 

 . Observasi 

                                                           
11 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, h.    

12 Nur Indriantoro dan Bambang, Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis …, h.     



    
 

Dalam penelitian sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif secara 

umum menggunakan observasi untuk mengenali peta kehidupan sosial yang 

tampak kepermukaan (sebagai fenomena sosial). Mengenal peta kehidupan sosial 

tersebut amat penting karena fenomena sosial itulah yang perlu dipahami atau 

dijelaskan, ada makna apa yang tersembunyi di baliknya. Setelah berada di 

lapangan, peneliti hendaknya mengatur agar kerumitan perilaku pada latar 

penelitian dapat direkam melalui pengamatan.
13

 

Pada dasarnya observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(penglihatan dan pendengaran). Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua 

yaitu :  ) Observasi partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam 

dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-

orang yang akan diobservasi.  ) Observasi nonpartisipan, apabila observer tidak 

ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan 

selaku pengamat.
14

 

Observasi atau pengamatan difokuskan pada implementasi dakwah 

kultural Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Untuk memastikan objek yang 

diobservasi memperlihatkan perilaku alamiah, maka peneliti menerapkan metode 

observasi (pengamatan) non partisipant. Penggunaan metode pengamatan 
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nonpartisipant ini, dimaksudkan agar yang diobservasi, dapat memunculkan 

perilaku dan informasi yang tidak dibuat-buat karena merasa sedang diamati.
15

 

 . Wawancara  

Djam’an Satori menggambarkan bahwa wawancara merupakan suatu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali melalui 

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya 

mendalam. Hal ini disebabkan oleh keinginan seorang peneliti untuk 

mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Wawancara 

yang dilakukan senantiasa bertujuan untuk mengungkapkan data dan informasi 

dan sumber langsung yang sifat datanya berhubungan dengan makna-makna yang 

berada dibalik perilaku dan situasi social.
16

 Pihak yang diwawancarai dimintai 

pendapat atau ide-idenya, sehingga dalam proses wawancara peneliti harus benar-

benar teliti dan mencatat semua yang dikemukakan oleh informan.
17

 

Sugiyono mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara 

terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur (structured 

interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena 

itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberi 
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Bandung : Alfabeta,     ), h.    . 
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pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara semistruktur 

(semistructure interview) sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang 

pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 

apa yang dikemukakan oleh informan.  

Wawancara tidak berstruktur (unstructured interview) merupakan 

wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur atau terbuka 

sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian 

yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, 

peneliti berusaha memperoleh informasi awal tentang berbagai isu atau 

permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti 

permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.
18

 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan konsep wawancara berstruktur 

dan semistruktur atau wawancara secara mendalam (depth interview) secara 

seksama kepada informan utama yang dapat memberikan berbagai informasi 

tentang permasalahan yang diteliti. Informan ini adalah pimpinan daerah 

Muhammadiah Kabupaten Sinjai, dai Muhammadiyah, dan tokoh 
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masyarakat/adat. Peneliti berusaha untuk melakukan wawancara tentang 

transformasi nilai-nilai Islam dalam dakwah Kultural Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai. Butir-butir pertanyaan akan diretas dan dikembangkan 

berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan. 

 . Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insani. Sumber ini terdiri atas dokumen yang berisi informasi tertulis 

mengenai kondisi yang terjadi di sekitar objek penelitian termasuk foto-foto yang 

menggambarkan aktifitas Muhammadiyah secara umum, dan kegiatan dai 

Muhammadiyah dalam menyampaikan pesan dakwah di Kabupaten Sinjai. 

Dokumentasi administrasi organisasi yang menunjukkan adanya strategi dakwah 

yang terorganisasi dengan rapi, dan semacamnya yang dianggap berkaitan dengan 

penelitian ini. Meskipun hanya bersifat rekaman atau foto (dokumentasi), akan 

tetapi peneliti menyadari bahwa di dalam dokumentasi tersebut tersimpan sebuah 

data peristiwa yang dapat diolah dan digunakan untuk melengkapi metode 

observasi dan wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Pelaksanaan penelitian lapangan diperlukan sebuah instrument penelitian. 

Hal ini disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian 

adalah kualitas instrumen dan pengumpulan data. Untuk penelitian kualitatif, 

instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti 

sebagai instrumen harus pula divalidasi. Validasi peneliti meliputi pemahaman 

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan bidang yang diteliti, kesiapan 



    
 

peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun 

logistik.
19

 Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengacu pada konsep dan 

mengikuti langkah-langkah atau prosedur penelitian kualitatif. 

Selanjutnya, instrumen penelitian yang dipergunakan oleh peneliti 

disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Dengan demikian, instrumen yang sesuai adalah : 

 . Pedoman observasi, merupakan lembar observasi melalui kisi-kisi 

pengamatan obseravasi, berkaitan dengan objek penelitian. Alat yang 

diperlukan buku, pulpen, dan sebagainya serta catatan-catatan yang 

diperoleh di lapangan. 

 . Pedoman wawancara, yang dibawa ke lapangan dalam pencarian 

informasi. Alat bantu berupa alat perekam, sehingga mempermudah dalam 

proses pengolahan data. 

 . Dokumentasi penelitian, berupa alat perekam suara, foto, dan video serta 

dokumentasi atau catatan yang dianggap penting 

F. Teknik pengolahan dan Analisis data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa, sehingga data 

tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk 
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menguji pertanyaan penelitian. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok 

sebagaimana tersebut di atas, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya telah dimulai 

sejak sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data dilanjutkan pada saat 

peneliti berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan. 

Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data kepustakaan. Analisis data diarahkan untuk menentukan 

fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian yang ditentukan sebelum 

peneliti memasuki lapangan masih bersifat sementara. Fokus penelitian ada 

kemungkinan mengalami perubahan atau berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dengan Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Terkait 

dengan proses analisis data kualitatif Miles dan Huberman ini, peneliti 

mendasarkan pada konsep yang dikemukakan, yaitu “we define analysis as 

consisting of three concurant flow of activity, data reduction, data display and 

conclution drawing/verification.” (kami mendefinisikan analisis sebagai terdiri 

dari tiga aliran aktivitas yang sejalan, reduksi data, tampilan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi).
20

 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Sugiyono, mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
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sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan 

tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktifitas dalam menganalisis 

meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta 

penarikan kesimpulan (conclusion).
21

 

 . Tahap reduksi data 

Langkah yang ditempuh peneliti selama pengumpulan data adalah :  

a. Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di 

lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan 

meringkas dokumen yang relevan 

b. Pengkodean. Pengkodean dilakukan dengan memerhatikan empat hal, 

yaitu :  ) Digunakan simpulan atau ringkasan.  ) Kode dibangun dalam 

suatu struktur tertentu.  ) Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu  ) 

Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif. 

c. Melakukan analisis selama pengumpulan data secara obyektif dengan cara 

mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi 

sebagaimana adanya, faktual atau objektif-deskriptif. 

d. Membuat catatan reflektif dengan cara menuliskan apa yang terfikir oleh 

calon peneliti yang berkaitan dengan data objektif tersebut di atas. 

e. Menyimpan data penelitian. 

f. Mengaanalisis data selama pengumpulan data dengan cara membuat 

teoretisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan 

pendapat atau proposisi. 
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g. Menganalisis antarlokasi. Hal ini dilakukan karena peneliti akan 

melakukan penelitian pada beberapa lokasi yang berbeda, sehingga 

peneliti merasa perlu menuliskan catatan deskriptif dan catatan reflektif 

pada masing-masing lokasi satu dengan lokasi lainnya.  

h. Membuat ringkasan sementara antarlokasi 

 . Tahap Penyajian Data/Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau 

penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. 

Mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display 

merupakan format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. 

Penelitian ini difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi 

pada konteks tertentu. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu. Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan 

antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu 

ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian. 

 . Tahap Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-



    
 

bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti 

kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti tetap terbuka untuk 

menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak 

bermakna.
22

 

G. Uji keabsahan data 

Untuk menjamin data yang telah dikumpulkan, maka peneliti melakukan 

pengecekan kebenaran data yang diperoleh. Teknik pengecekan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan adalah melalui sumber lainnya. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif.
23

 Jadi, melalui teknik ini, peneliti betul-betul 

memeriksa dan meng-crosscheek data observasi, wawancara, dan termasuk 

dokumentasi. Keseluruhan data tersebut dicek sumbernya dan termasuk dengan 

teori-teori yang telah ada sebelumnya. 

Beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menerapkan 

triangulasi ini didasarkan pada konsep Moleong, yaitu : 

 . Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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 . Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

 . Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

 . Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

 . Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
24

 

Penerapan triangulasi disebabkan metode ini merupakan cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam suatu 

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Artinya, melalui triangulasi, peneliti dapat 

melakukan cek ulang temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai 

sumber, metode atau waktu pengumpulan data yang digunakan. Jadi, manakala 

ada data yang diragukan, maka peneliti tidak serta merta memasukkannya sebagai 

hasil penelitian karena dianggap data tersebut tidak valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

 . Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

Awal masuknya Muhammadiyah di Sinjai terdapat dua versi. Versi 

pertama menyebutkan bahwa Muhammadiyah pertama kali masuk di Sinjai pada 

tahun      ditandai dengan berdirinya grup Muhammadiyah Sinjai.
1
 Versi kedua 

menyebutkan bahwa Muhammadiyah Cabang Balangnipa sebagai cabang pertama 

Muhammadiyah di Sinjai berdiri pada tahun      dengan pimpinannya, H. Muh. 

Sanusi dan kawan-kawan.
2
 

Dalam sejarah ringkas Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan 

Tenggara yang ditulis oleh H. Nurdin Dg. Magassing, Sekretaris Pertama dari 

Muhammadiyah Cabang Makassar, menyatakan bahwa pada awal tahun      

telah berangkat saudara H. Abdullah, Mansyur Al Yamani, H. Nurding De 

Magassing dan saudara Muhsin ke Takkalala (Bua Sinjai) untuk mendirikan grup 

Muhammadiyah di sana atas undangan saudara Supu. Ini menegaskan bahwa 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam Amar Ma‟ruf Nahi 

Mungkar dan Tajdid mulai ada di Kabupaten Sinjai pada awal     .
3
  

                                                           

1 Zainuddin Fatbang (   th), Tokoh Masyarakat/ Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kabupaten Sinjai      –     , wawancara di Kabupaten Sinjai,    Januari     . 

2  Mustari Bosra, dkk, Manapak Jejak Menata Langkah Sejarah Gerakan dan Biografi 

Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, (Cet: I ; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

    ). H    

3 Laporan Perkembangan PDM Sinjai tahun     ,disampaikan pada Musyawarah 

Wilayah Muhammadiyah ke    Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Enrekang, (Maret     ).     



    
 

Tahun     , pusat kegiatan dakwah persyarikatan Muhammadiyah Sinjai 

dipindahkan ke Balangnipa, ibukota Kabupaten Sinjai atas usul Andi 

Mappanganro (Arung Bua) dan sekaligus mewakafkan tanahnya yang terletak di 

jalan Sultan Hasanuddin Sinjai untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan gerakan 

dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Surat Keterangan Pemberian Tanah 

Wakaf yang ditandatangani oleh Putera Beliau Andi Malkab bin Andi 

Mappanganro, Kepala Desa Bua      pada tanggal    Maret      dan telah 

disertifikatkan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Di dalam keterangan 

tanah wakaf tersebut menjelalskan bahwa Andi Mappanganro telah menyerahkan 

tanah tersebut sejak tahun      yang berukuran +    m
 
 di tahun     . Lokasti 

tersebut kini sudah berkembang menjadi       m
 
 dan di dalam lokasi tersebut 

terdapat beberapa kantor dan lembaga pendidikan, perpustakaan dan masjid; yaitu 

Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai, Kantor Pimpinan Daerah 

Aisyiyah Kabupaten Sinjai, Kantor Lazismu Sinjai, Sekretariat beberapa Ortom 

Muhammadiyah, TK Aisyiyah, SD Muhammadiyah, MTs Muhammadiyah, SMK 

Muhammadiyah, dan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
4
 

Kehadiran Muhammadiyah Sinjai tidak dapat dilepaskan dari peran 

Ahmad Marzuki sebagai pendiri Pimpinan Ranting Sinjai. Ahmad Marzuki 

dibantu oleh Muhammad Sanusi, Andi Bintang, dan La Bunna. Organisasi 

otonom (Ortom) yang pertama kali didirikan di Sinjai adalah Hizbul Wathan 
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Wilayah Muhammadiyah ke    Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Enrekang, (Maret     ). 



    
 

(HW) yang dipimpin oleh Ibnu Daeng Magassing. Setelah itu, pada tahun     , 

„Aisyiyah Sinjai pun terbentuk di bawah kepemimpinan Ibu Indar Said.
5
 

Salah satu wujud keberadaan Muhammadiyah di Sinjai adalah ketika H. 

Muhammad Abduh, Sekretaris Cabang Muhammadiyah Balangnipa, bersama 

dengan Ust. Marzuki Hasan dan Kawan-kawan, mensponsori pembangunan 

Gedung Sekolah/Madrasah Muhammadiyah pada tahun. Data lain menyebutkan 

bahwa Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri pada tahun     . Gedung tersebut (Gedung 

Tua Kampus I Balangnipa) masih dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan. 

Gedung tersebut dibangun dengan semangat tinggi, meski jumlah pimpinan dan 

anggota Muhammadiyah saat itu masih terbatas. Gedung yang digunakan sebagai 

madrasah ini cukup banyak melahirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, di 

antaranya K.H. Jamaluddin Amien
6
, Mantan Ketua Muhammadiyah Sulsel.

7
 

Selain mendirikan sekolah, Muhammadiyah Sinjai juga membangun panti asuhan 

dan balai pengobatan. Panti asuhan yang dirintis oleh Muhammadiyah sudah tidak 

ada saat ini, sementara balai pengobatan Muhammadiyah yang telah dirintis saat 

itu, menjadi cikal bakal terbentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai saat ini. 

Selain itu, beberapa sekolah negeri yang ada di Sinjai saat ini merupakan sekolah 

Muhammadiyah yang di negerikan.
8
 

                                                           

5 Mustari Bosra, dkk, Manapak Jejak Menata Langkah Sejarah Gerakan dan Biografi 

Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, h    

6 K.H. Jamaluddin Amin merupakan Tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang lahir 

di Kabupaten Sinjai. Dalam kiprahnya diMuhammadiyah, Beliau pernah menjadi Ketua Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan juga pernah menjadi Rektor Unismuh Makassar. 

7 Mustari Bosra, dkk, Manapak Jejak Menata Langkah Sejarah Gerakan dan Biografi 

Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan,   -   

8 Zainuddin Fatbang (   th), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

     –     , wawancara di Kabupaten Sinjai,    Januari     . 



    
 

Terkait awal masuknya Muhammadiyah di Sinjai disebutkan bahwa 

sebelum masuknya Muhammadiyah, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang 

dipimpin oleh H. Muhammad Said (Ayah Muh. Syurkati Said) sudah terlebih 

dahulu berdiri.
9
 Hingga, kedatangan Muhammadiyah akhirnya membuat para 

pengurus PSII Sinjai membagi diri, ada yang menjadi pengurus PSII, ada juga 

yang menjadi pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah membawa nilai-nilai 

pendidikan kepanduan HW (Hizbul Wathan) dan SIAP (Siaga Pemuda) yang 

menjadi landasan bagi para angkatan muda di Sinjai untuk tumbuh dan 

berkembang dalam semangat perjuangan menuju kemerdekaan.
10

 

Kesadaran politik kebangsaan semakin ditingkatkan dengan masuknya 

PNI (Partai Nasional Indonesia) yang juga diikuti oleh tokoh-tokoh pemuda dari 

PSII dan Muhammadiyah. Hal ini memberikan dorongan bagi para pemuda di 

Sinjai untuk semakin berjuang dalam meraih kemerdekaan, dengan mengusung 

nilai-nilai kepanduan dan kesadaran politik yang kuat. Dengan demikian, 

kehadiran Muhammadiyah dan PSII di Sinjai pada tahun      membawa 

pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara serta 

semangat perjuangan menuju kemerdekaan di kalangan pemuda di daerah 

tersebut. Kedua organisasi ini memberikan landasan pendidikan dan kesadaran 

politik yang menjadi modal bagi para pemuda untuk berjuang dalam meraih 

kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam 

membangun kesadaran beragama dan nasionalisme di kalangan pemuda. 

                                                           

9 Informasi lain yang didapatkan bahwa bukan PSII tapi SI (Sarekat Islam). Informasi ini 

didapatkan dari hasil diskusi dengan Khair Khalis Syurkati pada    mei       

10 Rahmatullah Harum (   th), Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 

Sinjai      –     , wawancara di Kabupaten Sinjai,    Desember     . 



    
 

Muhammadiyah mengedepankan pendekatan dakwah atau penyebaran ajaran 

agama Islam yang diintegrasikan dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan. 

Muhammadiyah melatih para pemuda untuk menjadi orator yang mahir dalam 

berpidato dan menyebarkan ajaran agama Islam serta semangat nasionalisme dan 

kebangsaan. Inilah yang kemudian berkembang, sehingga masyarakat Sinjai 

dikenal dengan masyarakat religius.
11

 

Muhammadiyah Cabang Balangnipa dipimpin oleh H. Muh. Sunusi 

dengan Sekretaris H. Muh. Abduh bersama dengan kawan-kawan terus menerus 

menggerakkan Muhammadiyah. Oleh karena situasi keamanan di Sulawesi 

Selatan mengalami kekacauan karena pergolakan DI/TII sehingga sejak tahun 

     sebagian besar pengurus Muhammadiyah Balangnipa meninggalkan kota 

bergabung dengan DI/TII untuk melawan Komunis. Setelah terjalin perdamaian 

antara Pemerintah Indonesia dengan Pimpinan DI / TII (Abd. Kahar Muzakkar) 

maka pada tahun     -an dan setelah G.  S./PKI gedung yang telah dibangun 

oleh Muhammadiyah mulai difungsikan kembali sebagai lembaga pendidikan, 

maka Muhammadiyah Sinjai mulai mengembangkan dakwahnya dalam bidang 

pendidikan yang diprakarsai oleh Bapak M. Syurkati Said dengan membuka FKIP 

Cabang Unismuh Makassar pada tanggal    November      resmi dibuka dan 

dipimpin oleh Sariman Syarif, BA (sebagai Sekretaris PMD Sinjai merangkap 

sebagai Ketua Majelis Pendidikan Tinggi).
12

 Pada tahun      status Cabang 
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Muhammadiyah Balangnipa diubah juga menjadi Pimpinan Muhammadiyah 

Daerah (PMD) Sinjai. 

Setelah berdirinya FIP/IKIP Cabang Unismuh Makassar di Sinjai, disusul 

pula usaha mendirikan PGA Muhammadiyah pada tahun      yang pertama kali 

dipimpin oleh Bapak M. Syafiin Baso, BA., juga sebagai kepala SMA Negeri     

Sinjai pada waktu itu. PGA Muhammadiyah Sinjai cukup banyak melahirkan guru 

agama yang dimanfaatkan untuk mengisi lowongan/formasi guru agama di 

sekolah dasar negeri di Kabupaten Sinjai. Oleh karena perubahan kebijakan 

sehingga kebijakan tentang PGA diubah menjadi Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah sekitar tahun     . Perkembangan Mts dan MA 

Muhammadiyah Sinjai mengalami pasang surut, hal itu dipengaruhi oleh situasi 

politik Kabupaten Sinjai masa itu. Pada akhirnya tahun      Mts dan MA 

Muhammadiyah Sinjai mengalami penurunan peminat sehingga keberadaan MA 

Muhammadiyah ini direlokasi ke Sinjai barat dan MA Muhammadiyah tersebut 

masih aktif membina siswa sampai saai ini. Kemudian para pengurus 

Muhammadiyah Sinjai kembali menggagas SD dan SMA Muhammadiyah Sinjai. 

pada tahun      SD dan SMA Muhammadiyah diresmikan oleh pemerintah 

Kabupaten Sinjai. Namun karena juga mengalami pasang surut maka SMA 

Muhammadiyah Sinjai hanya berumur    tahun. Setelah itu izin operasionalnya 

dipergunakan untuk kembali mengaktifkan SMA Muhammadiyah di kecamatan 

Sinjai tengah, sekarang menjadi SMA Muhamadiyah Pattongko sinjai tengah dan 



    
 

telah banyak melahirkan alumni. Sementara SD Muhammadiyah masih aktif 

melakukan pembinaan peserta didik sampai saat ini.
13

 

Kehadiran FIP / IKIP Cabang Unismuh Makassar di Sinjai pada akhir 

    . Ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sinjai 

merupakan hasil perbincangan di rumah kediaman M. Syurkati Said bersama 

dengan A. Razak Alty, Sariman Syarif, BA. mengenai peningkatan mutu 

pendidikan di Sinjai. Kehadiran FIP / IKIP Unismuh di Sinjai cukup membantu 

bagi guru-guru hingga memperoleh gelar Sarjana Muda (BA). Atas dasar sarjana 

muda tersebut, beberapa di antaranya menggunakan kesempatan melanjutkan ke 

Makassar hingga mencapai gelar sarjana (Drs.). Akan tetapi pembinaan perguruan 

tinggi ditahun      mengalami perubahan regulasi sehingga keberadaan 

perguruan tinggi di daerah maka FKIP Unismuh ditarik ke Makassar, dan tidak 

lagi melaksanakan proses perkuliahan di sinjai.
14

 

Pasca ditariknya FKIP Unismuh Makassar, Muhammadiyah Sinjai 

kembali berusaha untuk menghadirkan perkuliahan di Sinjai, usaha kembali di 

motori Bapak M. Syurkati Said bekerjasama dengan Bapak Drs. M. Amir Said. 

Berkat usahanya sehingga berhasil mendirikan dan membina Fakultas Tarbiyah 

Unismuh Makassar dengan status cabang pada tahun     . Namun peraturan 

perguruan tinggi semakin diperbaiki dan ditingkatkan sehingga Fakultas Tarbiyah 

Unismuh juga ditarik ke Makassar karena tidak dibenarkan perguruan tinggi 

mendirikan cabang di daerah. Dengan demikian maka Fakultas Tarbiyah Unismuh 
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Cabang Makassar mengalami nasib yang sama dengan FIP/IKIP 

Muhammadiyah.
15

 

Kondisi itulah yang menyebabkan sehingga para pengurus 

Muhammadiyah Sinjai berupaya mendirikan sekolah tinggi yang berdiri sendiri. 

Atas kerja keras para pengurus dan aktifis Muhammadiyah maka tahun      

memperoleh Izin  Operasional Menteri Agama RI. Status terdaftar dengan surat 

Keputusan Nomor:         tanggal    April      berdirilah STIT 

Muhammadiyah Sinjai atas prakarsa Bapak Drs. M. Amir Said yang sekaligus 

ditetapkan sebagai Ketua, tetapi diserahkan kepada Drs. M. Nur Parolai untuk 

melaksanakannya (sebagai pelaksana tugas) karena Drs. M. Amir Said menjabat 

sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujungpandang. STIT 

Muhammadiyah ini mengalami perkembangan yang cukup baik sehingga tahun 

     beralih nama menjadi STAI Muhammadiyah Sinjai. Dengan hadirnya STAI 

Muhammadiyah Sinjai, Dakwah Muhammadiyah Semakin baik, karena melalui 

kampus ini, para pimpinan Muhammadiyah Sinjai mencetak kader 

Muhammadiyah yang siap diterjunkan kemasyarakat untuk melakukan dakwah. 

Baik dalam bentuk ceramah, ataupun dalam bentuk aksi sosial.
16

 

Setelah mendirikan STAI Muhammadiyah Sinjai, para pimpinan 

Muhammadiyah Sinjai membaca peluang lain, dalam hal ini melihat potensi 

daerah Kabupaten Sinjai yang dominan adalah pertanian, maka awal tahun tahun 

    -an, kembali merintis perguruan tinggi ilmu pertanian, dan tahun      
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mendapatkan izin operasional Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) 

Muhammadiyah Sinjai. Setahun berikutnya yaitu tahun      kembali mendapat 

izin operasional untuk Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) 

Muhammadiyah Sinjai.
17

 Kehadiran tiga perguruan tinggi ini semakin 

menguatkan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah Sinjai. Hal ini ditandai 

dengan semakin banyak kegiatan Muhammadiyah yang dilakukan, baik itu 

pengajian, seminar, pertunjukan budaya, dan lain-lain. Saat itu pula organisasi 

otonom Muhammadiyah mulai berkembang, dan banyak melakukan kaderisasi.  

Zaman mengalami perubahan, giat dakwah Muhammadiyah Sinjai pun 

mengalami perkembangan. Tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai juga 

diharuskan berkembang. Pada tahun      STAI Muhammadiyah Sinjai berubah 

bentuk menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai. Berselang   

tahun berikutnya yaitu tahun     , IAIM Sinjai kembali berubah bentuk menjadi 

Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, dengan membina   Fakultas dan 

  Program Pascasarjana dengan    Prodi S  dan   Prodi untuk S , dengan jumlah 

mahasiswa kurang lebih      mahasiswa. Sementara kampus STIP dan STISIP 

Muhammadiyah Sinjai melakukan Penggabungan dua Institusi dan berubah nama 

menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai dengan membawahi   Fakultas,    

Prodi S  dan   Pascasarjana dengan jumlah mahasiswa kurang lebih      

mahasiswa.
18
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Mencermati dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah Sinjai sejak kehadirannya di Kabupaten Sinjai memang terlihat 

banyak memfokuskan pada dakwah melalui pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal 

ini dapat dilihat dari beberapa rintisan Muhammadiyah yaitu Sekolah, balai 

pengobatan dan panti asuhan. Semua perkembangan Muhammadiyah Sinjai 

seperti antara lain tersebut di atas tentulah atas kerjasama dan bantuan serta 

dorongan dari Pemerintah Daerah Sinjai (beberapa rekomendasi Bupati) dan juga 

atas bantuan Unismuh Makassar, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi 

Selatan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat Sinjai yang 

tergabung dalam Himpunan Masyarakat Sinjai, yang berpusat di Makassar dan 

Jakarta.
19

 

Saat ini kantor Muhammadiyah Kabupaten Sinjai beralamat di jalan Sultan 

Hasanuddin nomor    Balangnipa Kabupaten Sinjai. Di alamat yang sama juga 

berdiri dengan megah Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, SMK 

Muhammadiyah Sinjai, Mts Muhammadiyah Balangnipa Kabupaten Sinjai, SD 

Muhammadiyah Sinjai, dan Sekretariat organisasi otonom Muhammadiyah 

Sekabupaten Sinjai. Sementara kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, baik dalam 

bentuk rapat, perkaderan ataupun kegiatannya lainnya biasanya dilakukan di 

kantor Muhammadiyah Sinjai, di kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan atau 

di Kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai.  

Jumlah kader Muhammadiyah yang teregistrasi untuk memiliki Nomor 

Baku Muhammadiyah (NBM) dengan alamat Kabupaten Sinjai berjumlah     
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orang. Jumlah ini masih tergolong kurang dari jumlah produksi kader 

Muhammadiyah yang setiap tahun di cetak oleh organisasi otonom 

Muhammadiyah. Bahkan berdasarkan data, banyak yang memiliki NBM tidak 

pernah bersentuhan dengan perkaderan Muhammadiyah. Hal itu bisa mereka 

dapatkan karena kebutuhan Amal Usaha yang mempersyaratkan NBM untuk bisa 

bergabung menjadi bagian tenaga pendidik di Amal Usaha. Baik itu di sekolah 

ataupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  

Di sisi lain banyak orang atau kader Muhammadiyah yang telah mengikuti 

proses perkaderan di Muhammadiyah namun belum memiliki NBM. Persoalan 

memiliki NBM ini bukanlah merupakan persoalan yang rumit. Persyaratannya 

relatif mudah, hanya saja butuh keseriusan untuk mengurusnya. Jika saja 

Pimpinan Muhammadiyah mewajibkan seluruh kader Muhammadiyah Sinjai 

untuk memiliki NBM maka jumlah anggota Muhammadiyah Sinjai jauh lebih 

banyak dari jumlah saat ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) setiap 

tahunnya merekrut kader baru sekitar      an pertahun. Hal ini dapat dihitung 

dari jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya dari dua perguruan tinggi 

Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sinjai yang diwajibkan untuk ikut 

program kaderisasi Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) juga 

mencetak kader kurang lebih     an pertahun dari kalangan pelajar, SMP 

sederajat dan SMA sederajat. Jadi jumlah kader Muhammadiyah setiap tahunnya 

cukup banyak, inilah yang menjadi generasi Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. 



    
 

Saat ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sinjai membina tujuh 

organisasi otonom Muhammadiyah dan beberapa amal usaha. Berikut rincian 

Amal Usaha yang dibina oleh Muhammadiyah/ Aisyiyah Kabupaten Sinjai:
20

 

Tabel:  

Amal Usaha Muhammadiyah Kab. Sinjai 

No Jenis Amal usaha Jumlah 

  TK   

  SD/Sederajat   

  SMP/Mts   

  SMA/SMK/MA   

  Perguruan Tinggi   

  Masjid/ Mushollah   

Sumber: Arsip PDM Sinjai      

 . Organisasi Otonom Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

Untuk lebih memperluas jangkauan dakwah Islam di kalangan berbagai 

lapisan masyarakat, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

sejak awal mendorong terbentuknya berbagai organisasi otonom Muhammadiyah. 

Organisasi Otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk 

oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, 

diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga 

Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula 

dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. 

Dalam kedudukannya sebagai organisasi otonom yang mempunyai 

kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, Ortom Muhammadiyah mempunyai 

hak dan kewajiban dalam Persyarikatan Muhammadiyah ialah sebagai berikut : 
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a. Melaksanakan Keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. 

b. Menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah. 

c. Membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan 

Muhammadiyah ynag baik. 

d. Membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama ortom. 

e. Melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pimpinan Persyarikatan 

Muhammadiyah. 

f. Menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya. 

Adapun hak yang dimiliki oleh Ortom Muhammadiyah ialah sebgai berikut : 

a. Mengelola urusan kepentingan, aktivitas dan amal usaha yang dilakukan 

organisasi otonomnya. 

b. Berhubungan dengan organisasi/Badan lain di luar Persyarikatan 

Muhammadiyah. 

c. Memberi saran kepada Persyarikatan Muhammadiyah baik diminta atau 

atas kemauan sendiri. 

d. Mengusahakan dan mengelola keuangan sendiri 

Adapun tujuan pembentukan ortom adalah sebagai berikut : 

a. Pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah 

b. Dinamika Persyarikatan Muhammadiyah 

c. Kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah 

d. Efisiensi dan efektifitas Persyarikatan Muhammadiyah 



    
 

Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai karakteristik dan 

spesifikasi bidang tertentu. Adapun Ortom dalam Persyarikatan Muhammadiyah 

yang ada di Kabupaten Sinjai ialah sebagai berikut: 

a. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Sinjai 

Aisyiyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, 

merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid yang 

berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah  „Aisyiyah 

adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, merupakan 

gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid yang berasas 

Islam serta bersumber kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Aisyiyah juga 

sering disebut sebagai ortom Khusus karena seluruh anggotanya sudah 

menjadi anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang khusus untuk 

menyelenggarakan amal usaha seperti amal usaha Muhammadiyah. Aisyiyah 

yang seluruh anggotanya adalah ibu-ibu Muhammadiyah mempunyai amal 

usaha yaitu taman kanak-kanak (TK Aisyiyah) yang dikenal dengan sebutan 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA). Saat ini Pimpinan Daerah Aisyiyah 

Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Hj. Hamdana Kantao, SKM dan 

sekretarinsya Tarbiyawati Rahdar, S.Pd.I. Pimpinan Daerah Aisyiyah 

Kabupaten Sinjai saat ini membina   TK yang tersebar di tiga kecamatan. 

b. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom di lingkungan 

Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi 

mungkar di kalangan pemuda, beraqidah Islam, dan bersumber pada al-Quran 



    
 

dan Sunnah Rasul. Organisasi ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 

menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi Pemuda Islam serta 

meningkatkan perannya sebagai  kader untuk mencapai tujuan 

Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah ada di Kabupaten Sinjai sekitar 

Tahun     . Saat ini Pemuda Muhammadiyah di Ketuai oleh Muhlis, 

S.Kom.I.,M.Sos.I dan Sekteraris Sirajuddin, S.Sos. Pemuda Muhammadiyah 

juga sudah tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai. 

Pemuda Muhammadiyah saat ini juga membina   unit Komando 

Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) yang di 

bermarkas di Kampus Universitas Islam Ahmad Dahlan dan Kampus 

Universitas Muhammadiyah Sinjai. 

c. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Sinjai 

Nasyiatul Aisyiah adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah 

yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, 

kemasyarakatan dan keputrian. Tujuan organisasi ini ialah membentuk 

pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga dan bangsa menuju 

terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh Allah. 

Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Sinjai saat ini dipimpin oleh 

Badiana, S.Pd.I.,M.Pd dan sekrteris Wahyuningsih, S.Pd.I.,M.Pd. Pimpinan 

Daerah Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Sinjai juga membina sembilan 

Pimpinan cabang sekabupaten Sinjai. 

d. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sinjai 



    
 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan mahasiswa Islam 

yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. 

Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang 

berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. IMM Sinjai 

mulai berkembang di kabupaten Sinjai tahun     . Perkembangan IMM Di 

Kabupaten Sinjai seiring dengan perkembangan perguruan tinggi 

Muhammadiyah. Saat ini IMM Sinjai telah Membina enam Pimpinan 

Komisariat yang tersebar di   kampus Muhammadiyah yang ada di 

Kabupaten Sinjai. IMM Sinjai saat ini dipimpin oleh Perempuan yaitu Ayu Al 

Muawwazah dan sekretarisnya Azwira Anwar. 

e. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang 

terpanggil pada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, 

pelangsung dam penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Maksud dan 

Tujuan IPM “Terbentuknya pelajar muslim yang berakhlaq mulia,berilmu dan 

terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran 

islam sehingga terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-

benarnya“Semboyan IPM “Nuun Walqolami Wamaa Yathurun” artinya demi 

qolam (pena) dan apa yang mereka tulis. IPM Sinjai sudah lama terbentuk di 

Kabupaten Sinjai. Saat ini IPM Sinjai juga Membina   Pimpinan cabang dan 

   ranting. Di bawah komando kepemimpinan Hamzah Nur dan 

Sekretarisnya Fiza Iqramullah aktif melakukan kaderisasi di Sekolah-sekolah 

Muhammadiyah Maupun Sekolah Negeri. 



    
 

f. Pimpinan Daerah Tapak Suci Kabupaten Sinjai 

Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi otonom di 

lingkungan Muhammadiyah yang beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an 

dan As-sunnah, berjiwa persaudaraan, dan merupakan perkumputan dan 

perguruan seni bela diri. Maksud dan tujuan Tapak Suci adatah sebagai 

berikut: 

 ). Mendidik serta membina ketangkasan dan ketrampilan pencak sitat 

sebagai seni beladiri Indonesia. 

 ). Memelihara kemurnian pencak sitat sebagai seni beladiri Indonesia 

yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya 

bangsa yang luhur dan bermoral. 

 ).Mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader 

Muhammadiyah. 

 ). Melalui seni beladiri menggembirakan dan mengamalkan dakwah 

amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan 

Nasional. 

Pimpinan Daerah Tapak Suci Kabupaten Sinjai saat ini memiliki   

pimpinan Cabang yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Sinjai. 

Pimpinan Daerah Tapak Suci Kabupaten Sinjai aktif melatih para kadernya di 

beberapa tempat, seperti di kampus, di sekolah, dan pesantren. Saat ini 

Pimpinan Daerah Tapak Suci Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Abdul 

Rahman, S.Pd.I,M.Pd dan Sekretaris Munir Abd Rahman, S.Ag. 

g. Kwartir Daerah Hizbul Wathan Kabupaten Sinjai 



    
 

Kepanduan Hizbul Wathan adalah organisasi otonom Persyarikatan 

Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan kepanduan putra 

maupun putri, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi 

munkar, berakidah Islam dan bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat utama, 

adil dan makmur yang diridlai Allah dengan jalan menegakkan dan 

menjunjung tinggi Agama Islam lewat jalur pendidikan kepanduan. Hizbul 

Wathan Kabupaten Sinjai mengalami perkembangan yang pesat di Kabupaten 

Sinjai sekitar tahun     . Meskipun jika melacak perkembangan awal Mula 

kehadiran Muhammadiyah Sinjai, ortom inilah yang paling pertama ada di 

Sinjai. Saat ini Hizbul Wathan juga fokus membina Kadernya di Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah. Periode saat ini Hizbul Wathan Kabupaten Sinjai di 

pimpin oleh Ramli, S.Pd.I dan Sekretarinsya Asri Aryadi, S.Sos. 

Kehadiran ketujuh ortom tersebut mampu mengembangkan organisasi 

masing-masing sehingga dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai cukup 

efektif dalam mendakwahkan Islam yang berkemajuan sesuai dengan Al-Qur‟an 

dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.  

 . Perkembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sinjai adalah jenjang struktural 

Muhammadiyah setingkat kecamatan. Dalam level yang lebih tinggi dari 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh Pimpinan Muhammadiyah yang ada 

di wilayah kecamatan tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan 



    
 

dakwah Islamiyah di seluruh wilayah kecamatan tersebut melalui berbagai bentuk, 

seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan 

sebagainya. 

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau 

lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-

program Muhammadiyah di tingkat cabang atau kecamatan. Sebagaimana di level 

ranting, proses kaderisasi dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah juga 

dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di 

level cabang yang mempunyai segmentasi tersendiri. Sebagaimana dalam level 

ranting, pengambilan keputusan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah juga 

dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. 

Permusyawaratan tertinggi ialah Musyawarah Cabang Muhammadiyah yang 

berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 

strategi dan program dakwah Muhammadiyah di wilayah kecamatan tersebut, 

mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-

lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. 

Musyawarah Cabang Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Ranting 

Muhammadiyah di wilayah cabang atau kecamatan tersebut. Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah dalam melakukan gerakan dakwah juga bekerjasama dengan 

elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintahan daerah di tingkat 

kecamatan. 



    
 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sinjai adalah jenjang struktural 

Muhammadiyah setingkat desa, dan merupakan ujung tombak bagi gerakan 

dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah, karena Pimpinan Ranting 

Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga 

Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah yang 

dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah 

kekuatan paling nyata yang dimiliki Muhammadiyah, karena di level inilah 

sebenarnya basis-basis gerakan Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata. 

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Ranting 

Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus yang berfungsi untuk 

melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat ranting atau desa. Di 

samping itu, untuk proses kaderisasi, Pimpinan Ranting Muhammadiyah juga 

melakukan pembinaan dan kaderisasi melaui organisasi-organisasi otonom 

Muhammadiyah di level ranting yang mempunyai segmentasi tersendiri, seperti 

Aisyiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di kalangan wanita atau ibu-

ibu), Pemuda Muhammadiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah di 

kalangan pemuda), Nasyi‟atul Aisyiyah (yang bergerak dalam dakwah Islamiyah 

di kalangan wanita-wanita muda), Ikatan Remaja Muhammadiyah (yang bergerak 

dalam dakwah Islamiyah di kalangan remaja dan pelajar). 

Pengambilan keputusan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah dilaksanakan 

secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi 

ialah Musyawarah Ranting Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih 

pengurus dalam Pimpinan Ranting Muhammadiyah, program dakwah 



    
 

Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan 

sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan 

tersebut. Musyawarah Ranting Muhammadiyah melibatkan seluruh warga 

Muhammadiyah di ranting atau desa tersebut. 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai saat ini telah membina 

   Pimpinan Cabang dan    Pimpinan Ranting.
21

 Kondisi Pimpinan 

Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sinjai cukup bervariatif. Ada yang aktif 

dan ada juga yang kurang aktif. Hal ini tergantung dari kesadaran para pimpinan 

untuk menggerakkan dan mengaktifkan dakwah Muhammadiyah. Hal ini karena 

beberapa pimpinan Muhammadiyah ditingkat cabang dan ranting sudah tergolong 

sepuh, namun semangatnya bermuhammadiyah masih ada hanya saja tidak 

didukung oleh kondisi fisik dan kesehatan. Potensi untuk mengembangkan 

Pimpinan Ranting Muhammadiyah masih besar dikarenakan masih banyak desa 

yang belum terbentuk ranting Muhammadiyah. 

B. Alasan Muhammadiyah Menerapkan Dakwah Kultural Di Kabupaten 

Sinjai 

Sebelum perkembangan agama Islam di wilayah Kabupaten Sinjai pada 

umumnya, kondisi sosial budaya dan politik sangat dipengaruhi oleh eksistensi 

kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellulimpoe di daerah pesisir 

seperti Kerajaan Tondong, Kerajaan Bulo-Bulo dan Kerajaan Lamatti demikian 

                                                           
21 Laporan Perkembangan PDM Sinjai tahun     , disampaikan pada Musyawarah 

Wilayah Muhammadiyah ke    Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Enrekang, (Maret     ). 



    
 

pula Kerajaan Pitulimpoe yang berada di dataran tinggi adalah gabungan Kerajaan 

Turungeng, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.
22

 

Kehidupan sosial dan kepercayaan sebagian masyarakat Sinjai memiliki 

kepercayaan kepada Puang Lohe
23

 atau sebutan Pallohe yang berarti maha besar 

atau berkuasa. Pallohe dibantu oleh Cinna Bolong yang menguasai daratan, Cinna 

Gau‟e yang menguasai air dan pesisir, Dewata Ri Toli yang menguasai hutan dan 

gunung dan Sangiaserri yang menguasai padi. Bentuk kepatuhan kepadanya 

adalah dengan melakukan ritual kuno seperti Marumatang yang dimaksudkan 

untuk mengundang roh-roh leluhur untuk datang menyaksikan aktivitas mereka 

sebagai manifestasi akan kecintaannya pada leluhur.
24 

Beberapa fakta menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Sinjai khususnya 

di pedesaan masih menganut kepercayaan nenek moyang serta meyakini 

keberadaan roh halus pada tempat-tempat tertentu. Kondisi ini mengindikasikan 

jika pra Islam masyarakat Sinjai mempraktekkan ritual sebagai simbol totalitas 

pengakuan pada Puang Lohe. Hingga belum satu pun agama samawi yang 

menggeser bentuk kepercayaan dan ritual ini hingga datangnya Islam. Hal ini 

dalam pandangan Muhammadiyah dimaksudkan dengan Churafat, sementara 

                                                           

22 Moh Yahya Mustafa dan Tungke Wanua A., Sinjai    Tahun dalam Memori, (Makassar: 

Pustaka Refleksi,     ), h.  . 

23 Puang Lohe merupakan sesuatu yang diyakini oleh masyarakat memiliki kekuatan yang 

mampu menyelamatkan dan memberi reski. Ritual penyembahan kepada puang lohe ini dilakukan, 

karena keyakinan masyarakat jika tidak melakukan ritual itu maka akan berdampak kepada 

musibah yang akan terjadi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan atau kemarau berkepanjangan, 

gagal panen, dan lai-lain. 

24 Muhannis, Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai, (Yogyakarta: Ombak,     ), h.  -  



    
 

dakwah Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi atau pemurnian dikenal 

dengan gerakan pemberantasan TBC
25

 (Tahayul, Bid‟ah, dan Churafat)  

Meski demikian, Haedar Nashir mengemukakan dalam media online Suara 

Muhammadiyah bahwa:  

Agak susah menelusuri sejak kapan gerakan “TBC” itu hadir di 

Muhammadiyah. Sebab di era Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak menggema 

isu dan istilah “TBC” tersebut  Kyai Dahlan memang melarang 

pengeramatan kuburan, tapi tidak disertai gerakan konfrontasi. Apalagi 

seperti yang dilakukan Muhammad Bin Abdil Wahhab dengan 

menghancurkan bangunan-bangunan kuburan. Boleh jadi pola dakwah 

“TBC” itu datang kemudian, terutama sedikit atau banyak terpengaruh oleh 

gerakan “pemurnian” di kepulauan Nusantara yang dikenal “gerakan kaum 

putih” yang bercorak “Wahabbiyah”  Buku-buku tentang 

Kemuhammadiyahan ketika menyebut Muhammadiyah sebagai Gerakan 

Tajdid Fil-Islam atau Pembaruan kuat dimaknai sebagai “pemurnian”  

Muhammadiyah saat itu menjadi tampak keras dan sering terlibat dalam 

konflik keagamaan soal “TBC”  Muhammadiyah menjadi sangat puritan  

Puritanisasi hitam-putih dengan tafsir bayani, kurang disertai burhani dan 

irfani. Sasaran dakwah kemudian menjadi menjauh.
26

 

 

Akibat dari gerakan “TBC” dan “pemurnian” tersebut, para da‟i, kader, 

pimpinan Muhammadiyah menjadi sangat puritan. Pemurnian Islam tentu posiitif 

dalam hal menjaga akidah, ibadah, dan akhlak. Tetapi ketika gerakan pemurnian 

tersebut kurang dipahami secara bayani, burhani, dan irfani secara wasathiyah 

dapat melahirkan sikap keras, kaku, dan monolitik dalam berdakwah. Sebagian 

pihak secara serampangan menjuluki Muhammadiyah Wahabi. Padahal 

                                                           
25 Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCH) poin   tertulis 

bahwa Muhammadiyaah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang 

aqidah, ibadah dan akhlak. Makna tegaknya aqidah yaitu dengan bekerja untuk tegaknya aqidah 

Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid‟ah dan khurafat, tanpa mengabaikan 

prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kalimat ini memberikan kesan bahwa tahayul, bid‟ah dan 

khurafat merupakan salah satu fokus dakwah Muhammadiyah akan tetapi dengan menggunakan 

cara-cara yang bijak dan tetap mengedepankan toleransi dan memperhatikan budaya setempat serta 

jauh dari kesan kekerasan 
26 https://suaramuhammadiyah.id/          /memperbarui-pola-gerakan-

muhammadiyah/#:~:text=Pertama   tentang   pola   dakwah   atau,bid'ah  C   dan 

  churafat 

https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/26/memperbarui-pola-gerakan-muhammadiyah/#:~
https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/26/memperbarui-pola-gerakan-muhammadiyah/#:~


    
 

Muhammadiyah sejak berdirinya tidak ada kaitan dan sangat berbeda dengan 

Wahabi. 

Seiring dengan berkembanganya Manhaj Tarjih bahwa tajdid itu purifkasi 

dan dinamisasi serta pendekatan memahami dan mengamalkan Islam secara 

bayani, burhani, dan irfani maka diperlukan reorientasi gerakan. Khususnya 

dalam pola dakwah dan tabligh Muhammadiyah agar lebih memahami realitas 

keragaman masyarakat, budaya, dan orientasi kehidupan mereka. Dakwah 

Kultural hasil Tanwir Denpasar      serta Dakwah Komunitas hasil Muktamar 

Makassar tahun      penting menjadi rujukan dalam reorientasi gerakan dakwah 

Muhammadiyah. Penting mengembangkan orientasi gerakan wasathiyyah Islam 

yang semakin inklusif agar kian luas daya jelajah dan penerimaan masyarakat dari 

berbagai golongan dan latar belakang yang heterogen terhadap Muhammadiyah.
27 

Hal lain yang mengharuskan Muhammadiyah Kabupaten Sinjai untuk 

melakukan dakwah kultural adalah adanya trauma terhadap dakwah Islam. Hal ini 

terjadi di kawasan Adat Karampuang. Di wilayah ini berdiri rumah Adat 

Karampuang yang menjadi ikon rumah adat Kabupaten Sinjai saat ini. Dalam 

sejarahnya masyarakat Adat Karampuang menerima dakwah Islam yang 

dilakukan oleh para tentara Gurillae (gerilyawan). Para tentara Gurillae 

(gerilyawan) ini yang juga dikenal sebagai gerakan DI/TII. Pada awalnya 

kehadiran mereka di sambut baik oleh masyarakat setempat. Hanya saja para 

tentara Gurillae ini menilai bahwa di kawasan adat terkhusus di rumah adat 

tersebut merupakan tempat melakukan kesyirikan sehingga para tentara Gurillae 

                                                           
27https://suaramuhammadiyah.id/          /memperbarui-pola-gerakan-

muhammadiyah/#:~:text=Pertama   tentang   pola   dakwah   atau,bid'ah  C   dan 

  churafat. 

https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/26/memperbarui-pola-gerakan-muhammadiyah/#:~
https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/26/memperbarui-pola-gerakan-muhammadiyah/#:~


    
 

membakar adat dan isinya, merusak benda-benda keramat (arajang). Hal inilah 

yang menjadikan para Tokoh dan masyarakat Adat Karampuang sakit hati 

terhadap dakwah Islam. Karena kejadian tersebut Rumah Adat Karampuang yang 

merupakan simbol budaya masyarakat, bertahun-tahun kemudian baru dapat 

dibangun kembali. Hal ini juga membuat kepercayaan terhadap muballigh 

menurun apabila ada yang bicara soal agama yang dapat mengeser tradisi 

kepercayaan leluhur mereka.
28

 

Kasus sejarah ini kemudian menimbulkan luka mendalam dan trauma 

masyarakat Karampuang mengingat aktivitas adat yang dianggap bertentangan 

dengan ajaran agama Islam oleh gerakan DI/TII yang menerapkan syariat agama 

sebagai dasar negara dan hukum Islam dalam pola-pola kehidupan masyarakat 

khususnya di wilayah kekuasaan DI/TII di Sinjai. Karena hal ini mengakibatkan 

kegiatan dakwah mengalami kemandekan karena kondisi politik negara yang tidak 

stabil, bahkan sampai saat ini Muhammadiyah belum melakukan dakwah secara 

kelembagaan, hanya dilakukan perorangan sebab jika dipaksakan purifikasi akan 

mudah mendapatkan sanksi sosial. Hal ini karena Muhammadiyah dipersepsikan 

bagian dari DI/TII, karena beberapa Tokoh DI/TII juga merupakan tokoh 

Muhammadiyah. Meskipun dalam tatanan organisasi Muhammadiyah bukanlah 

bagian DI/TII ataupun sebaliknya. 

Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai menekankan kegiatan dakwah 

sebagai kemurnian ajaran Islam, maka seiring perkembangan zaman, tantangan 

kehidupan sosial budaya maupun adat-istiadat budaya lokal kehidupan masyarakat 

                                                           
28 Muh. Anis (   th), Sejarawan Kabupaten Sinjai, Wawancara di Kabupaten Sinjai,   Mei 

     



    
 

Islam, kegiatan dakwah penting mengalami pengembangan format seperti dakwah 

jamaah dan dakwah kultural yang lebih aplikatif. Pelaksanaan dakwah kultural 

yang baik dan efektif dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah dan ketentuan 

yang tepat sesuai kondisi dan objek masyarakat. Sehingga pembaruan strategi 

dakwah kultural dimaksudkan sebagai upaya mempercepat pemahaman dan 

pelaksanaan syariat Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari pada 

masyarakat. 

Muhammadiyah Sinjai sudah sejak lama melakukan Dakwah melalui 

program-program dakwah. Muhammadiyah sudah sampai pada keyakinan yang 

kuat bahwa yang paling penting adalah membangun dan memberdayakan 

masyarakat berdasarkan spirit Islam. Karena Muhammadiyah sangat identik 

dengan gerakan dakwah, maka dapat dikatakaan bahwa Muhammadiyah 

membangun civil society berbasis dakwah. Hal tersebut tampak dalam program 

dakwah yang selama ini telah diterapkan oleh Muhammadiyah. Pada wawancara 

dengan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai mengatakan 

bahwa: 

Muhammadiyah Sinjai ini organisasi dakwah. Selain ceramah dan membaca 

kitab suci Al Quran juga mengamalkan perintah Al Quran. Di dalam Al 

Quran memerintahkan untuk memberi makan anak yatim dan fakir miskin, 

maka Muhammadiyah lakukan itu. Jadi dakwah Muhammadiyah ini banyak 

dalam bentuk melaksanakan secara langsung perintah Al Quran.
29

 

 

Hal ini menegaskan bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai yang 

membutuhkan model dakwah seperti ceramah, dakwah bil hal, dan dakwah 

                                                           
29 Zainuddin Fatbang (   th), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

     –     , wawancara di Kabupaten Sinjai,    Januari     . 



    
 

kultural yaitu dakwah dengan pengamalan langsung yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat. 

Kondisi demikian dapat dipertegas melalui empat kenyataan sosial yang 

hidup di tengah masyarakat, yaitu: pertama, adanya kelompok masyarakat yang 

belum bisa membedakan antara ajaran Islam dengan warisan budaya leluhur 

mereka. Agama yang dalam bentuk demikianlah yang disebut sebagai religious 

folkways, yaitu agama yang erat hubungannya dengan tradisi. Hal ini dapat 

menyeret kepada sikap dan perilaku yang menduakan Allah sehingga 

menimbulkan implikasi negatif dalam realitas sosial. Jika keadaan ini dibiarkan, 

maka Islam tidak akan menjadi sumber penggerak perubahan sosial; Kedua, 

adanya kelompok masyarakat yang hanya asyik membina hubungan dengan Allah 

dan mengabaikan alam dan manusia yang ada di sekitarnya. Hubungan ini 

dianggap paling penting sehingga mengakibatkan tertutupnya ruang lingkup sosial 

keagamaan mereka. Jika ini dibiarkan, maka akan muncul kelompok masyarakat 

yang dogmatis dan fatalis yang hanya menerima keadaan apa adanya tanpa ada 

usaha kreatif untuk memakmurkan bumi ini; ketiga, adanya kelompok masyarakat 

yang lebih mementingkan urusan keduniaan dan mengabaikan masalah ritual 

keagamaan. Pribadi yang lahir dari kelompok ini cenderung rasional-pragmatis 

dalam memandang persoalan hidup. Jika ini dibiarkan, maka akan terbentuk 

masyarakat sekuler yang ekstrim; keempat, adanya kelompok masyarakat yang 

memahami Islam secara parsial, mengklaim diri sebagai yang „paling Islam‟ 

sehingga bersedia melakukan apapun untuk melenyapkan pihak lain yang berbeda 

dan tidak sepaham. Jika ini dibiarkan, maka akan melahirkan kekerasan yang 

mengatasnamakan agama.
30

 

                                                           
30 Usman Jasad, Dakwah Persuasif & Dialogis  (Cet I ; Ponorogo: Wade Group,     ), h. 

   



    
 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan watak tajdid yang melekat 

dalam dirinya senantiasa istiqomah dan proaktif dalam melaksanakan tugas „amar 

ma‟ruf nahi munkar di segala bidang kehidupan. Gerakan dakwah ini dilakukan 

melalui langkah-langkah strategis untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam dalam 

kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Muhammadiyah meyakini bahwa 

Rasulullah Saw tidak pernah Memproklamirkan „negara Islam‟, melainkan 

memproklamirkan „Masyarakat yang beradab‟ yang di dalamnya ajaran-ajaran 

Islam diamalkan. Dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada hakekatnya 

merupakan kelanjutan dari risalah addin al-Islam yang telah dibawa oleh 

Rasulullah Saw kepada seluruh umat manusia dengan misi utama menjadikan 

Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.
31

 

Muhammadiyah dengan  segala  atribut  amal  usahanya  secara  langsung  

maupun tidak langsung memiliki peran di Kabupaten Sinjai karena ia memiliki 

lembaga pendidikan, lembaga  kursus,  dan  simbol-simbol  bendera  yang  sering  

dipublikasikan jika  ada aktifitas organisasi baik dalam bentuk dakwah bi al-Lisan 

dan dakwah bi al-Hal. 

Ciri perjuangan dakwah Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah adalah 

antara lain adalah; Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah 

sebagai  gerakan dakwah amar ma‟ruf nahi mungkar, dan Muhammadiyah 

sebagai gerakan tajdid.
32

 Jika ide dan gagasan hanya sampai pada konsep maka 

konsep itu belum mampu berdialog dengan realitas sosial. Ciri Perjuangan 

ideologi KH. Ahmad Dahlan bahwa serendah-rendahnya ide dan gagasan yang 

dipahami jika  hanya  sampai  pada  tepian  lidah, dan setinggi-tingginya ide dan 

                                                           
31 Usman Jasad, Dakwah Persuasif & Dialogis  (Cet I ; Ponorogo: Wade Group,     ), h. 

   
32 H. Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai 

Gerakan Islam: Dalam perspektif Historis dan Idiologis (Cet. I; Yogyakarta: LPPI,     ), h.    . 



    
 

gagasan  jika  telah sampai pada tepian prilaku atau yang bersumber pada Al-

Quran dan Sunnah. 

Jika dilihat konstruk masyarakat Kabupaten Sinjai, maka peneliti menilai 

bahwa semua kenyataan sosial ini ada di Kabupaten Sinjai, hanya saja kelompok 

yang keempat ini persentasinya lebih kecil ketimbang yang lain. Hal ini diamati 

oleh penulis bahwa ada orang atau kelompok yang menganggap dirinya atau 

kelompoknya paling benar akan tetapi tidak ada gerakan yang ingin melenyapkan 

pihak lain yang berbeda dan tidak sepaham dari kelompoknya tersebut. 

Karena keempat realitas sosial di atas tidak sesuai dengan cita ideal Islam, 

maka harus dirubah melalui aktivitas dakwah. Mengingat kenyataan-kenyataan 

sosial tersebut banyak dijumpai dalam beberapa komunitas Islam dengan 

permasalahan yang berbeda-beda, maka diperlukan paradigma baru dalam 

melakukan dakwah yang mempertimbangkan jenis dan kualitas permasalahan 

yang dihadapi oleh umat. Usaha-usaha dakwah tersebut harus dijalankan secara 

arif dan cerdas melalui langkah-langkah yang strategis. Hal inilah yang 

mendorong Muhammadiyah dari waktu ke waktu senantiasa menjawab 

problematika umat dengan mengedepankan gerakan dakwah untuk mewujudkan 

masyarakat ideal. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang berproses 

menuju nilai-nilai keutamaan yang landasannya adalah iman dalam melaksanakan 

„amar ma‟ruf nahi munkar. Bagi Muhammadiyah sinjai, untuk mengatasi 

berbagai permasalahan umat, tidak cukup hanya dengan melakukan program 

dakwah yang sporadis dan reaktif, tetapi harus bersifat strategis dan proaktif 

sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Hal itu karena 

masyarakat selain butuh dakwah dalam bentuk ceramah juga yang sangat 



    
 

dibutuhkan adalah sentuhan dakwah dalam bentuk aksi nyata yang bisa langsung 

dirasakan oleh masyarakat.
33

 

 

C. Implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah kultural 

Muhammadiah di Kabupaten Sinjai 

Dakwah kultural merupakan wujud produk interaksi antara nilai-nilai Islam 

dengan budaya sehingga terjadi perpaduan yang saling mengisi. Sistem nilai Islam 

yang menjadi komoditi dakwah, sebagaimana wataknya, memang sangat lentur 

dan fleksibel. Persentuhan budaya Islam ketika mengakomodasi produk budaya 

manusia sejak dahulu hingga sekarang telah melahirkan budaya-budaya baru yang 

terus berkembang secara dinamis, dialektikanya akomodatif. Dinamika ini 

sekaligus menjadi taruhan yang tak terbantahkan bahwa Islam akan selalu hidup 

sesuai zaman dan perkembangan budaya manusia, sebagaimana dalam QS. An 

Nahl    . 

                           

                           

Terjemahnya: 

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

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

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

petunjuk.34 

Makna al-hikmah dalam ayat di atas adalah ajakan atau seruan kepada jalan 

Allah dengan pertimbangan ilmu pengetahuan seperti bijaksana, adil, sabar dan 

                                                           
33 Zainuddin Fatbang (   th), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sinjai 

     –     , wawancara di Kabupaten Sinjai,    Januari     . 

34 Departemen Agama R.I, al-Quran dan Terjemahannya. h.   



    
 

penuh ketabahan, argumentatif, selalu memperhatikan keadaan mad‟u  Hal ini 

menunjukkan bahwa metode bi al-hikmah mengisyaratkan bahwa seorang da‟i 

harus memiliki wawasan luas termasuk didalamnya tidak hanya paham tentang 

ilmu-ilmu agama tetapi juga tahu tentang ilmu-ilmu umum lainnya seperti 

psikologi, sosiologi dan sebagainya.
35

  

Makna al-mau`izah al-hasanah mengandung pengertian pelajaran dan 

nasehat yang baik, gaya bahasa, teladan dan pencegahan dengan cara yang 

lembut. Peringatan dengan gaya bahasa yang mengesankan atau menyentuh hati 

dengan mengajukan dalil-dalil yang memuaskan melalui ucapan yang lembut 

dengan penuh kasih sayang. Ucapan dengan kelembutan hati yang menyentuh 

jiwa dan memperbaiki amal. Nasehat, bimbingan dan arahan untuk kemaslahatan 

dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akrab, komunikatif dan 

terkesan di hati masyarakat. Ucapan yang penuh kelembutan, tidak mengejek, 

melecehkan, menyudutkan atau menyalahkan sehingga membuat seseorang 

merasa dihargai rasa kemanusiaannya. Dari pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa metode al-mau`izah al-hasanah mengandung makna jauh dari sikap 

kekerasan, permusuhan, egoisme dan tindakantindakan emosional. Metode ini 

juga menunjukkan bahwa obyek dakwah yang dihadapi tergolong kepada 

kebanyakan orang awam yang tingkat pemahaman dan pengamalan agamanya 
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Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.   , No  . Juni     , H.    



    
 

masih rendah  Konsekwensinya dibutuhkan da‟i yang memiliki sifat 

membimbing, penyayang, perhatian dan bersahabat.
36

 

Metode wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan mengandung arti aktivitas dakwah 

dengan jalan berbantahan, diskusi, berdebat dengan argumentasi yang kuat. Tetapi 

semua hal tersebut dilandasi dengan cara yang baik, saling menghormati antara 

satu dengan lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya dengan 

etika dan tatakrama. Tujuan diskusi itu adalah untuk mencari kebenaran dengan 

dasar argumentasi yang benar.
37

 

Transformasi nilai-nilai Islam dalam dakwah kultural Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai diimplementasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut: 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui Budaya Lokal 

Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai dan budaya lokal merupakan usaha 

menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang ada di Sinjai, 

sehingga memberikan pemahaman agama yang relevan dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Salah satu prinsip dasar Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai 

adalah mengakomodasi dan menghormati budaya lokal dalam menyebarkan 

ajaran Islam. Gerakan ini menganggap bahwa budaya lokal bukanlah hal yang 

harus dihapuskan atau diabaikan, melainkan bisa digunakan sebagai media untuk 

menyebarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam dakwah kultural 

Muhammadiyah Sinjai, budaya lokal dianggap sebagai modal sosial untuk 
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h.   
37 Nurhidayat Muh. Said, Metode Dakwah (Studi Al-Qur‟an Surah An-Nahl Ayat    ), 

h.   



    
 

memperkuat identitas Islam di kalangan masyarakat setempat.
38

 Beberapa tradisi 

masyarakat Kabupaten Sinjai yang disentuh dengan dakwah kultural 

Muhammadiyah sebagai berikut: 

a. Dakwah Kultural Muhammadiyah dalam tradisi Marrimpa Salo 

Tradisi Marrimpa Salo
39

 ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih 

kepada Tuhan karena telah melindungi petani dan nelayan dari pengaruh buruk 

serta membawa banyak manfaat bagi mereka. Tradisi ini dilakukan oleh dua Desa 

setiap tahun, Desa Sanjai di Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Bua di Kecamatan 

Tellulimpoe, tetapi tetap di tempat yang sama, yaitu di sungai Appareng yang 

menghubungkan kedua Desa tersebut. Makna filosofi dari tradisi Marrimpa Salo 

adalah untuk mengharapkan keselamatan dan sebagai cara untuk menunjukkan 

rasa syukur kepada orang-orang setelah panen, agar mereka tidak kehilangan hasil 

panen mereka dan mendapatkan rezeki yang banyak di tahun berikutnya.  

Pesta adat marrimpa salo dimulai dengan pembacaan doa oleh para ulama 

agar pelaksanaan upacara adat marrimpa salo dapat terlaksana dengan lancar serta 

mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada acara inti dilaksanakan 

kegiatan di sungai Appareng dengan menghalau ikan dari hulu ke muara sungai. 

Pelaksanaan marrimpa salo juga menghadirkan beberapa pementasan seni dan 

permainan rakyat. Pelaksanaan tradisi marrimpa salo menjadi bukti bahwa 

masyarakat masih menjaga budaya dan tradisi para leluhur. 

                                                           
38 Muh. Anis (   th), Muballigh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, Wawancara di 

Kabupaten Sinjai,   Mei     . 
39 Marrimpa Salo artinya menghalau ikan, adalah salah satu warisan budaya Sinjai yang 

sudah ada sejak lama. Masyarakat pesisir Kabupaten Sinjai memiliki tradisi yang dilakukan secara 

besar-besaran setiap tahun. Tradisi ini sudah ditetapkan setiap tanggal    Oktober. 



    
 

Setiap pelaksanaan tradisi didukung dengan sarana prasarana yang menjadi 

alat perlengkapan dalam pelaksanaan tradisi. Alat yang disiapkan sebelum 

pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo, diantaranya:  

 ) Lopi (Perahu), merupakan alat yang digunakan pada hari pelaksanaan 

tradisi Marrimpa Salo sebagai kendaraan yang digunakan masyarakat 

ketika turun ke sungai untuk mengadakan ritual Marrimpa Salo. 

 ) Rompong, merupakan alat yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan 

yang berfungsi sebagai perangkap agar ikan-ikan masuk ke dalam Belle 

(tempat ikan) yang terdapat pada Lopi (Perahu). 

 ) Lanra ( Jaring), digunakan untuk menangkap ikan-ikan. 

 ) Tenda, digunakan untuk menyediakan tempat bagi masyarakat yang 

mengikuti tradisi Marrimpa Salo. 

 ) Bambu, digunakan untuk membuat Walasuji. 

 ) Daun Kelapa sebagai hiasan perahu.  

Prosesi Pelaksanaan Pada hari pelaksanaan tradisi Marrimpa Salo, sejak 

pagi tabuhan gendang mulai terdengar pertanda bahwa pelaksanaan tradisi akan 

segera dilaksanakan. Masyarakat mulai berdatangan di pinggir sungai untuk 

mengikuti tradisi Marrimpa Salo. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini mulai 

naik ke perahu dan diantar oleh Punggawa Lopi, Lopi (Perahu) yang dinaiki oleh 

Sanro (Dukun) berada di posisi paling depan dan yang paling dahulu menjalankan 

perahu dan diikuti perahu-perahu lainnya. Perahu yang lain tidak boleh 

mendahului perahu yang dinaiki oleh Sanro (dukun) yang berada ditengah-tengah 

sungai sambil membaca doa “ Solong wae, lolo raukkajue, tettele saie, nenia 



    
 

teppe ri tomappancajie (air akan tetap mengalir, pepohonan menghijau termasuk 

panen yang telah berhasil, tidak ada kemarau panjang dan yakin terhadap sang 

pencipta)”  
40

 Pada saat Marrimpa Salo mulai dilakukan maka diikuti dengan 

tabuhan gendang sebagai pengikat agar ikan-ikan tidak pergi jauh, dan para penari 

mulai menari dipinggir sungai supaya masyarakat lebih bersemangat pada saat 

melaksanakan Marrimpa Salo. 

Upaya Muhammadiyah dalam melancarkan dakwah kultural dalam acara 

marrimpa salo ini dengan memangkas beberapa ritual yang diduga mengandung 

unsur syirik lalu mengganti dengan doa dan dzikir sebelum memulai kegiatan. 

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan Muhammadiyah Sinjai timur 

menutrukan bahwa 

Marrimpa Salo ini kan budaya, hanya saja ada beberpa ritualnya yang kami 

anggap bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi beberapa rangkaian 

kegiatannya murni kegiatan seni budaya. Maka kita hilangkan yang ritual 

yang bertentang dengan Islam dan kegiatan yang lain tetap kita lakukan. 

Supaya kegiatan ini tetap berlangsung. Karena kegiatan ini bisa menjadi 

tontonan orang banyak.
41

 

 

Ini merupakan  suatu upaya dakwah yang mengkombinasikan antara nilai-

nilai Islam dengan budaya lokal yang ada dalam acara marrimpa salo. Tujuannya 

adalah untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal sambil mengajarkan nilai-

nilai Islam kepada masyarakat. Hal ini dapat mempermudah pemahaman 

masyarakat terhadap agama Islam dan meningkatkan rasa kecintaan mereka 

terhadap budaya lokal. Namun, dalam mengadopsi budaya lokal sebagai sarana 

dakwah, Muhammadiyah Sinjai juga harus berhati-hati agar tidak menyalahi 
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Kabupaten Sinjai,    Mei      



    
 

prinsip-prinsip agama Islam. Muhammadiyah Sinjai harus memastikan bahwa 

nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam dakwah kultural ini tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi 

secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan dan keefektifan dakwah kultural 

Muhammadiyah Sinjai. 

b. Dakwah kultural Muhammadiyah dalam tradisi Mappogau Hanua 

Pesta adat Mappogau Hanua adalah salah satu upacara adat yang 

dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Karampuang desa Tompobulu 

Kecamatan Bulupoddo. Upacara ini dilaksanakan ketika musim panen berakhir 

dan menjelang musim tanam. Selain itu, upacara ini dilaksanakan di atas gunung 

dengan mengarak sejumlah hasil pertanian dan sesajen untuk dipersembahkan 

kepada Dewata (Manurungnge)
42

 di Karampuang. Pesta adat yang 

diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur penduduk setempat terhadap hasil 

panen pertanian dan perkebunan. Dalam pelaksanaannya, Pesta Adat Mappogau 

Hanua terdiri dari beberapa prosesi yaitu
43

 :  

 ) Mabbahang adalah musyawarah adat dengan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat Karampuang. Inti dari Mabbahang ini adalah 

Mattanra Esso “menentukan hari”
44

 pelaksanaan upacara. 

                                                           
42 Manurungnge di Karampuang merupakan leluhur yang dianggap sangat berjasa karena 

telah mewariskan lahan pertanian (sawah, kebun, dan hutan) yang subur sebagai sumber 

kehidupan bagi masyarakat Karampuang 

43 Muh. Anis (   th), Budayawan Kabupaten Sinjai, Wawancara di Kabupaten Sinjai,   

juli      

44 Persiapan pelaksanaan upacara direncanakan setelah seluruh padi yang tumbuh di 

kawasan Karampuang mulai dari sawah adat sampai sawah penduduk telah selesai dipanen. 

Setelah penentuan hari pelaksanaan upacara maka seluruh perangkat adat dan warga masyarakat 

membantu melakukan berbagai persiapan. Kaum ibu-ibu menyiapkan segala sesuatunya, termasuk 



    
 

 ) Mappaota adalah ritual memohon restu untuk melakukan upacara besar 

dengan mengunjungi objek-objek suci dan keramat seperti bukit, lembah, 

sungai dan batu-batu besar disekitar kawasan adat Karampuang yang 

dipimpin oleh Sanro
45

 dengan membawa sesajian dimaksudkan 

mengenang leluhurnya yang bersemayang ditempat-tempat tersebut dan 

telah memberkati kehidupan dengan hasil pertanian yang subur. 

 ) Mabbaja-baja yakni kegiatan membersihkan selama tiga hari dari 

masing-masing lingkungan rumah, jalanan, perkantoran, tempat ibadah, 

terlebih utama kawasan upacara adat yang diharapkan kegiatan upacara 

menjadi lebih suci. Hal ini untuk memperindah kawasan adat yang akan 

dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat umum pada puncak ritual. 

 ) Menre ri Bulu adalah prosesi naik gunung dengan membawa sesajian 

untuk dihidangkan lalu Sanro melaksanakan ritual-ritual seperti biasanya. 

Pada tahap prosesi ini merupakan acara puncak Mappugau sihanua. 

Menre ribulu dilaksanakan berselang setelah tiga hari pelaksanaan 

mabbaja-baja. Acara ini diawali dengan persiapan seluruh peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan termasuk makanan yang akan disantap 

oleh para tamu yang akan hadir. 

Secara keseluruhan upacara adat Mappogau Hanua ini menggunakan waktu 

yang panjang, khusus dihari puncak acara biasanya dilakukan mulai pagi hingga 

malam hari. Muhammadiyah melalui ketua lembaga seni dan budaya mencoba 

                                                                                                                                                                
harus mallampu „menumbuk‟ beras ketan dan dijaga dengan baik sesuai norma adat yang berlaku  

Sedangkan kaum laki-laki sibuk mencari kayu bakar. 

45 Sanro merupakan orang yang bertugas mengelola bahan-bahan persiapan pelaksanaan 

upacara, dan bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan warganya, serta memimpin dalam 

pembacaan doa-doa atau mantra dalam ritual upacara. 



    
 

melakukan pendekatan untuk rekonstruksi sederhana waktu pelaksanaan hari 

puncaknya untuk tidak menggunakan waktu yang begitu lama dan menyisakan 

waktu untuk sholat. Dari empat prosesi yang ada dalam Mappogau Hanua, dua 

prosesi mampu diakulturasikan dengan pendekatan dakwah kultural yaitu prosesi 

Mabbahang atau musyawarah dan prosesi Mabbaja-baja yaitu dengan memulai 

dengan memanjatkan doa sesuai dengan tuntunan Islam. Sementara prosesi 

Mappaota dan Menre ribulu yang merupakan acara inti dalam Mappogau Hanua 

masih memerlukan waktu serta ide kratif untuk menjadikan prosesi tersebut bisa 

tersentuh nilai-nilai Islam. Dalam proses Mappaota dan Menre ribulu inilah 

diduga banyak yang bertentangan dengan aqidah Islam. Dalam wawancara dengan 

penyuluh agama sekaligus Pengurus Muhammadiyah Kecamatan Bulupoddo 

mengatakan bahwa: 

Dalam proses puncak acara Mappogau Hanua itu terdapat proses yang 

bertentangan dengan aqidah Islam karena memberikan sesajian untuk roh 

yang dipercayai memiliki kekuatan. Roh yang dimaksudkan itu bukan Allah 

SWT. Inilah yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam dan karena hal 

pertama dalam Islam yang diabaikan, yaitu Aqidah.
46

 

 

Pelaksanaan Mappogau Hanua ini sudah terdapat perubahan dengan sudah 

adanya pengaruh dari agama Islam, karena dalam upacara tersebut telah 

disumbangkan acara-acara kesenian yang telah di warnai oleh Islam. Dalam hal 

ini ada akulturasi Islam, ini terbukti dengan adanya pemuka adat yang digelar 

dengan topanrita yang mengemukakan pappangngaja (nasehat)nya antara lain 

sebagai berikut: 

TEPPE‟ PASO‟ ASELLENGENG ASALAMAKENG LINO AHERA‟  
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Atutuiwi gau‟mu, atikkekiwi kedomu  

teppa timummu, ile matammu  

Kedo nawa-nawammu  

Musui nappasu‟mu  

Teppa itti kelommu  

Alamua sing mate manynyawae.  

Teppe‟mu muwinru‟ lopi  

Tau‟mu muala papang  

Siri‟mu muala paso‟  

Sabbara‟mu na pong lopi.  

Sukkuru‟mu ana koda  

Mu sompe siya‟rio-rio  

Nawa-nawai elo‟ puang  

Naturusio pammase  

Lettu‟ ri laleng suruga  

Artinya:  

KEPERCAYAAN KEPADA KEISLAMAN DUNIA AKHIRAT 

Perbaikilah akhlakmu  

Periharalah gerak gerikmu  

Bicaramu penglihatanmu  

Arah ingatanmu  

Lawanlah hawa-nafsumu  

Keinginanmu  

Segala yang hidup pasti akan mati.  

Kepercayaanmu kau jadikan perahu  

Takutmu kau jadikan papan  

Malumu kau jadikan tiang  

Kesabaranmu sebagai pokok dalam perahu.  

Syukurmu nahkoda  

Kau berlayar dengan penuh gembira  

Membayangkan keinginan tuhan  



    
 

Diikuti rasa kasihan  

Sampai dalam syurga.
47 

Perubahan dalam masyarakat memang tidak secara langsung, akan tetapi 

butuh proses dan bertahap. Proses dakwah kultural yang dilakukan 

Muhammadiyah dalam acara Mappogau Hanua, berupaya menampilkan dakwah 

yang akomodatif. Dakwah yang akomodatif yaitu menampilkan dakwah yang 

memberikan keteladanan, pendekatan persuasif dengan menghargai nilai budaya, 

dan adat istiadat menjadi faktor penentu keberhasilan dakwah, bukan cara 

memaksa, menakut-nakuti dan intimidasi yang tidak sesuai dengan semangat 

Islam sebagai agama damai.  

c. Dakwah kultural Muhammadiyah dalam acara perkawinan 

Satu bentuk implementasi dakwah kultural Muhammadiyah dalam acara 

perkawinan. Bagi masyarakat Sinjai, perkawinan merupakan salah satu upacara 

yang sakral dalam kehidupannya. Karena bagi mereka perkawinan yang 

diinginkan hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dari itu pelaksanaannya pun 

tidaklah mudah. Wujud dari suatu perkawinan pada masyarakat Sinjai, adalah 

suatu penyatuan dua buah keluarga secara utuh. Perkawinan dilakukan untuk 

mempererat hubungan kekeluargaan dan merekatkan keluarga yang renggang. 

Keluarga yang jaraknya sudah mulai menjauh didekatkan kembali dalam 

perkawinan. 

Adat perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Sinjai disebut "Botting 

Ade". Proses perkawinan melalui beberapa fase sampai dilangsungkan dalam 

suatu upacara mulai dari mammanu'manu, madduta, mappetuada, mappacing, 
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tudangbotting, dan ajaran Islam yang kemudian berasimilasi ke dalam beberapa 

prosesi tersebut antara lain doa keselamatan, khatam al-Qur'an (mappanretemme) 

pada malam mappacing
48

, membayar mahar saat saat akad nikah, dan pada acara 

pesta perkawinan (tudang-botting) ada khutbah walimatul ursy.
49

 

Prosesi sebuah perkawinan di masyarakat bugis Sinjai, yang bermula dari 

mammanu'-manu, dilaksanakan apabila seorang pria menaruh hati kepada seorang 

wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga, lalu 

keluarga dari pria tersebut mengirim seorang utusan yang merupakan wakil dari 

orang tuanya untuk melakukan suatu pendekatan terhadap keluarga wanita. 

Apabila tahapan ini dianggap memenuhi persyaratan yang akan diajukan 

kemudian keluarga pria mengirim utusan untuk melamar secara resmi dikenal 

dengan madduta yang artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari 

seorang pria untuk seorang wanita. Pada tahapan ini dibicarakan masalah yang 

menyangkut sunreng atau mas kawin dan uang belanja, yaitu berapa besar jumlah 

mas kawin dan uang belanja yang akan diberikan oleh pihak pria, namun besar 

kecilnya mas kawin itu tergantung sepenuhnya tingkat status sosial kedua belah 

pihak, jadi tidak berlaku umum. Kalau semua persyaratan telah disepakati, 

                                                           
48 Dalam prosesi mappacing ini sebagian masyarakat mengkombinasikan dengan acara 
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kemudian ditentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan pada acara 

mappetuada sekaligus dilaksanakan acara mappasirekeng.
50

 

Di antara prosesi itu, ada yang disebut mappaenre doi, membayar 

mahar/sompa, bagi keluarga bangsawan harus menyiapkan kerbau atau sapi satu 

ekor sampai dua ekor. Khusus mappaenre doi, identik dengan uang belanja (dui 

menre) yang dapat di artikan sebagai uang antaran, yakni sejumlah uang yang 

diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Uang naik ini 

ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Selain itu, status sosial juga 

seringkali menjadi penentu besar kecilnya uang naik ini. Status sosial yang 

dipertaruhkan ini berdampak terhadap status sosial masyarakat Bugis Sinjai.
51

 

Perkembangan zaman membuat beberapa tradisi itu berubah, untuk masa 

sekarang soal pejodohan dan perkawinan kadang-kadang tidak melihat lagi tingkat 

status sosial seseorang, akan tetapi didasarkan oleh rasa saling mencintai dan 

kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Kondisi sosial yang 

berubah ini membuat aturan perkawinan dalam masyarakat berubah pula. Uang 

yang tinggi kadang-kadang dipandang bernilai bisnis atau dengan jual beli. 

Kondisi tersebut terbentuk akibat seringnya suatu perkawinan menjadi batal 

disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut 

pihak calon pengantin wanita. 

Dalam kondisi seperti ini dakwah Muhammadiyah hadir untuk melakukan 

pencerahan tentang pernikahan sehingga masalah besaran uang belanja bisa diatur 
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sesuai dengan kemampuan. Biasanya pula terdapat keluarga yang masih 

menggunakan uang belanja sebagai salah satu persyaratan dalam perkawinan 

keluarganya akan tetapi tidak dibicarakan secara meluas dalam keluarga, itupun 

dilakukan secara musyawarah-mufakat dengan penuh rasa pengertian dan 

kekeluargaan. 

Prosesi acara mappaccing digunakan beberapa bahan perangkat atau 

peralatan tertentu yang masing-masing memiliki makna khusus. Adapun bahan 

tersebut beserta susunannya adalah: 

 ) Daun Pacar atau paccing merupakan salah satu tumbuhan yang 

masyarakat bugis mengenalnya dengan daun pacci. Sedangkan dalam 

Bahasa latin memiliki makna Lausania Alba. Daun pacci jika 

diletakkan dikuku akan memberikan warna merah pada kuku, dan akan 

sulit untu dihilangkan. Hal ini melambangkan pernikahan yang bertahan 

lama, dan terus Bersatu layaknya pacci tersebut jika diletakkan dikuku.  

 ) Bantal yang dalam Bahasa bugis disebut angkulung. Seperti yang 

diketahui, pada umumnya bantal terbuat dari kapuk atau kapas yang 

keduanya merupakan symbol kemakmuran. Bantal sebagai alas kepala, 

dan kepala merupakan aggota tubuh yang paling mulia dan terhirmat.  

Dari hal tersebut bantal dapat dilambangkan sebagai bentuk 

“Mappakkalebbi” tuk kehormatan atau martabat dalam istilah bugis 

disebut” 

 ) Daun pisang diletakkan di atas sarung yang menyimbolkan kehidupan 

yang berkesinambungan sebagai mana diketahui bahwa daun pisang 



    
 

sebelum mengering akan muncul kuncup yang muda atau “maccolli 

maddaung”  diharapkan agar mempelai mendapatkan keturunan sebagai 

penerus kehidupan dimasa mendatang. 

 ) Wenno atau benno yang ditaburkan pada calon mempelai  mengandung 

makna kiranya kelak pasangan tersebut dapat hidup mandiri atau 

mponno rialei. 

 ) Lilin dihadapan calon mempelai. Mengandung makna sebagai penerang  

sulo mattappa atau menjadi suri tauladan dan panutan dalam 

masyarakat. Pada zaman dahulu yang digunakan untuk pengganti lilin 

adalah taibani yang berasal dari hewan lebah yang dikaitkan dengan 

tata kehidupan lebah yang rukun,aman, damai, tentram dan tdk saling 

mengganggu. Selain itu lebah sebagai hewan penghasil madu atau cani 

yang dikaitkan dengan kata manis atau macenning, sehinngga makna 

yang diharapkan pada mempelai yaitu kiranya dapat hidup rukun, aman, 

damai, tentram serta senantiasa harmonis. 

 ) Daun nangka sebanyak   (sembilan) helai diletakkan di atas daun 

pisang, nangka atau panasa mirip dengan sebutan minasa yang berarti 

cita-cita luhur, melambangkan doa dan harapan dalam bahasa bugis 

mamminasa decengi banyaknya daun nangka   helai yang mengandung 

arti angka tertinggi sehingga kelak nantinya calon mempelai memiliki 

semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang 

seutuhnya. Selain kesucian hati yang ikhlas dalam memasuki bahtera 

kehidupan yang baru, calon pengantin juga diharapkan senantiasa 



    
 

bersikap jujur satu  sama lain sebagai mana dalam pepatah bugis 

mengatakan “duami riala sappo unganna panasae balona kanukue”. 

Unganna panasae adalah lempu yang dikaitkan dengan lempue‟ yaitu 

kejujuran. Belona kanukue yaitu pacci yaitu senada dengan kata 

paccing yang berarti bersih atau suci. Dengan demikian arti dari 

pepatah bugis tadi bahwa dalam mengarungi kehidupan seharusnya kita 

bersikap dan berprilaku pada kejujuran dan kesucian hati. 

 ) Daun Siri mengandung makna memiliki rasa malu dan tidak bergantung 

kepada orang lain untuk menghidupi keluarganya. 

 ) Padi dengan batangnya mengandung makna sumber kehidupan 

manusia, dan lambang kesejahteraan. 

 ) Beras memiliki makna sumber kehidupan manusia, dan lambang 

kesejahteraan. 

  ) Minyak goreng sebagai simbol kelembutan, serta kelancaran dalam 

setiap urusan dalam menghidupi keluarga. 

  ) Cermin memiliki makna melihat diri dan terus mengintrospeksi diri. 

  ) Sisir sebagai simbol kerapian. 

  ) Air sebagai simbol kesejukan. 

  ) Kelapa dan gula merah yang disatukan yang memiliki makna 

keharmonisan dalam rumah tangga 

Pada aspek busana adat pengantin di Kabupaten Sinjai juga sudah 

mengalami perubahan. Akulturasi budaya dengan ajaran Islam dalam busana adat 

pengantin sudah terlihat dalam busana baju Bodo‟  Penggunaan busana ini 



    
 

dilengkapi dengan hijab menjadikan baju Bodo‟ ini tidak kehilangan nilai budaya 

akan tetapi tampil lebih menarik.  

d. Penggunaan bahasa Lokal  

Dakwah kultural Muhammadiyah Sinjai juga mendorong penggunaan 

bahasa lokal dalam penyampaian pesan agama. Bahasa lokal dianggap sebagai 

sarana yang efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan 

memudahkan mereka dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam 

gerakan ini, penggunaan bahasa lokal diperhatikan dengan baik dalam 

menyampaikan dakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalam wawancara 

dengan muballigh Muhammadiyah Menegaskan bahwa: 

Dalam daerah-daerah tertentu, kami lebih senang menyampaikan ceramah 

dengan bahasa lokal yaitu bahasa bugis. Apalagi jika berhadapan dengan 

audiens yang sudah tua atau lansia. Selain untuk memudahkan para 

audiens untuk mencerna isi materi dakwah, juga melatih kami selaku 

muballigh untuk melestarikan ceramah dengan menggunakan bahasa 

bugis. Karena bahasa bugis ini memang menjadi bahasa sehari-hari akan 

tetapi ketika dibawah keceramah ternyata agak sulit. Karena kebiasaan 

ceramah itu menggunakan bahasa Indonesia.
52

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh muballigh Muhammadiyah di Sinjai Barat. 

Dalam wawancaranya mengatakan bahwa 

Dalam melaksanakan dakwah Islam, dai Muhammadiyah harus mengetahui 

bahasa dan kebiasaan masyarakat di Sinjai Barat ini. Karena ada beberapa 

masjid yang harus menggunakan bahasa konjo.
53

  
 

Bahasa lokal yang sering digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai 

secara umum terbagi atas dua bahasa yaitu bahasa Bugis dan bahasa Konjo. 
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Bahasa Bugis untuk di Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, 

Bulupoddo, Pulau Sembilan, Sebagian di Sinjai tengah dan sebagian di 

Kecamatan Tellulimpoe. Sementara Bahasa Konjo digunakan di Kecamatan Sinjai 

Barat, sebagian di Sinjai Tengah dan Sebagian Tellulimpoe. Sementara untuk 

Sinjai Utara yang merupakan Pusat kota Sinjai lebih dominan menggunakan 

bahasa Indonesia. 

Pandangan lain pemahaman Pimpinan Muhammadiyah Sinjai tentang 

dakwah kultural adalah bentuk dakwah yang mengadaptasi nilai-nilai Islam 

dengan budaya lokal yang ada di suatu daerah. Tujuannya adalah agar pesan-

pesan Islam dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat 

setempat. Namun, dakwah kultural tidak boleh memelihara atau mempertahankan 

tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sesaji, misalnya, adalah 

suatu bentuk tradisi yang masih ada dibeberapa tempat yang dikeramatkan di 

Kabupaten Sinjai. Sesaji tersebut termasuk dalam kategori kemusyrikan karena 

melibatkan pemujaan kepada makhluk selain Allah SWT. Oleh karena itu, warga 

Muhammadiyah yang mengikuti kegiatan sesaji seharusnya tidak ikut dalam 

upacara yang melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

Kearifan lokal, di sisi lain, merujuk pada nilai-nilai positif yang ada dalam budaya 

suatu daerah dan sejalan dengan ajaran Islam. Contohnya, gotong-royong dan 

saling membantu adalah nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. 

Oleh karena itu, warga Muhammadiyah dapat ikut serta dalam kegiatan yang 

mempromosikan nilai-nilai ini. Namun, jika dalam kegiatan yang dianggap 

sebagai kearifan lokal terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran 



    
 

Islam, maka sebaiknya warga Muhammadiyah tidak ikut serta dalam kegiatan 

tersebut. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan juga untuk 

mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran 

Islam.
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Kader dan muballigh Muhammadiyah yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat dalam proses dakwah memberikan apresisasi positif terhadap konsep 

dakwah kultural Muhammadiyah. Karena dengan konsep dakwah kultural mereka 

lebih mudah untuk berbaur dengan masyarakat. Wawancara dengan kader 

Muhammadiyah yang juga sekaligus Muballigh Muhammadiyah mengatakan 

bahwa: 

Sebagai seorang kader Muhammadiyah, kami memang bertanggung jawab 

dalam melakukan dakwah pada masyarakat dengan penuh kebijakan. Harus 

memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran 

dakwah, serta mengembangkan strategi dakwah yang tepat agar pesan yang 

disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Namun demikian, 

membangun hubungan silaturrahmi dengan warga juga merupakan bagian 

dari dakwah kultural Muhammadiyah. Misalnya ada kegiatan tahziah yang 

diadakan oleh warga dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan 

antara Muhammadiyah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran 

dalam kegiatan ceramah tahziah tidak hanya sebagai upaya menjalin 

hubungan silaturrahmi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memberikan 

ceramah jika diberikan kesempatan untuk ceramah tahziah.
55

  

 

Dalam melakukan dakwah kultural Muhammadiyah melalui budaya, 

penting bagi kader Muhammadiyah untuk memahami bahwa setiap individu 

memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan mengembangkan dakwah 

tersebut. Oleh karena itu, perlu mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan 
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mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran 

dakwah. Selain itu, juga perlu memperhatikan aspek kebijakan dan etika dalam 

melakukan dakwah, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

tanpa menimbulkan konflik atau masalah di masyarakat. 

Ketika berhadapan dengan budaya/tradisi lokal yang bertentangan dengan 

Muhammadiyah, tidak bisa serta merta menolak/menjauh, tapi perlu ada langkah-

langkah yang lebih bijak sehingga tidak menyebabkan masyarakat yang 

didakwahi menjauh yang akhirnya malah menjadi musuh.
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Dari gambaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tranformasi nilai-nilai 

Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dakwah kultural melalui 

budaya lokal merupakan upaya Muhammadiyah melakukan pemurnian atau 

pembersihan aqidah Islam secara bertahap dengan memperhatikan tradisi yang 

berkembang di Kabupaten Sinjai. 

Masyarakat yang tetap setia menjaga dan mempertahankan tradisi dari 

nenek moyang karena baginya ini adalah warisan yang perlu dijaga dan harus 

dilaksanakan. Masyarakat menganggap bahwa dengan dilaksanakannya tradisi ini 

dapat terhindar dari bencana dan sebagai bentuk rasa syukur warga karena 

mendapat rezeki yang berlimpah dan merupakan warisan dari nenek moyangnya.  

Hal ini sudah di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah    : 
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Terjemahnya: 

dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang 

telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka 

akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 

suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".
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Syekh Nawawi menjelaskan bahwa pesan dalam kitab tersebut ditujukan 

untuk orang-orang musyrik yang tidak mengesakan Allah dan orang-orang yang 

tidak menghalalkan makanan yang halal lagi baik. Dalam artian mencakup 

pendapat keduanya di atas. Syekh Nawawi menafsirkan ayat Wa idzā qīla 

lahumuttabi„ū mā anzalallāhu dan ketika dikatakan kepada mereka (orang-orang 

musyrik Arab): “Ikutilah kalian terhadap apa yang diturunkan oleh Allah yakni 

dengan mengesakan-Nya dan menghalalkan yang baik-baik”  Ayat 

selanjutnya Qālū bal nattabi„u mā alfainā „alaihi ābā'anā mereka mengatakan: 

“Kami tidak akan mengikutinya, kami akan mengikuti kebiasaan yang kami dapati 

pada nenek moyang kami yakni dalam menyembah berhala, mengharamkan hal-

hal yang baik dan yang lainnya”   Sedangkan ayat A walau kāna ābā'uhum lā 

ya„qilūna syai'aw wa lā yahtadūn, maknanya ialah apakah mereka tetap akan 

mengikuti nenek moyang mereka, meski nenek moyang mereka tidak memahami 

sedikitpun agama dan tidak memperoleh petunjuk kebenaran.
58

 

Muhammadiyah menyadari bahwa kearifan lokal dalam bentuk tradisi 

budaya harus dilestarikan selama tradisi tersebut tidak mengganggu aqidah Islam. 

Muhammadiyah tentu berhati-hati apabila hal tersebut berkaitan dengan aqidah, 

karena Allah sudah mengingatkan di dalam QS An-Nisa ayat    bahwa: 

                                                           
57 Departemen Agama R.I, al-Quran dan Terjemahannya. h.   

58 Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma‟alimt Tanzil, juz I, h.   . 



    
 

                                

             

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
59

 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt sangat melarang segala 

bentuk perbuatan yang mengarah pada kesyirikan. Meskipun Allah Maha 

Pengasih dan penyayang, namun tidak akan memaafkan dosa syirik, karena syirik 

dengan sendirinya menghapus keimanan dalam diri manusia. Ayat ini 

menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dilakukan 

oleh hamba-Nya, kecuali apabila mereka bertaubat sebelum mati. 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui Apresiasi Seni 

Muhammadiyah Sinjai telah memberikan apresiasi dan respon terhadap 

aneka ragam dan jenis seni tadi secara positif.  Hal sejalan dengan hasil munas 

tarjih XXII di Banda Aceh (    ) melahirkan beberapa hal penting yang dapat 

dipandang terkait dengan apresiasi Muhammadiyah terhadap seni, antara lain: seni 

adalah bagian dari fitrah manusia; keputusan hukum bahwa seni adalah mubah 

selama tidak menyebabkan kerusakan (fasad), bahaya (dharar), durhaka (ishyan), 

dan jauh dari Allah (ba'dan Allah); medium seni untuk kepentingan dakwah 

adalah ibadah. Munas Tarjih XXIV di Jakarta (    ) memperkokoh keputusan 

yang sudah ada tadi dengan ditetapkannya dua hal penting, yaitu “Pedoman Hidup 
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Islami Warga Muhammadiyah” termasuk di dalamnya pedoman dalam kehidupan 

seni dan budaya; serta manhaj Tarjih baru yang membuka peluang apresiasi yang 

lebih besar terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk masalah seni dan 

budaya.  

Menurut pengamatan peneliti, saat ini hampir tidak ada lagi kegiatan 

seremonial yang dilakukan Muhammadiyah dan Organisasi otonomnya yang tidak 

menggunakan seni atau musik. Seni adalah manifestasi perasaan keindahan yang 

dibawa sejak lahir oleh setiap manusia. Seni adalah karunia dan anugrah llahi, 

karena itu seni merupakan fitrah yang harus dijaga dan disalurkan dengan cara 

yang makruf dalam kehidupan manusia. Ketinggian estetika dan keindahan yang 

dimiliki suatu bangsa merupakan salah satu tanda dari puncak peradaban manusia. 

Penggunaan Musik ini juga tentu harus memiliki keahlian khusus, karena tidak 

semua orang mampu memainkan musik. 

Implementasi dakwah kultural Muhammadiyah Sinjai adalah dengan 

menghadirkan pesan-pesan agama dalam bentuk seni dan budaya lokal. Misalnya, 

menggunakan tari tradisional, musik lokal, atau teater film sebagai sarana untuk 

menyampaikan ajaran Islam. Selain itu, gerakan ini juga mengedepankan nilai-

nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti nilai gotong 

royong, kebersamaan, dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah 

yang biasa dilakukan oleh organisasi otonom Muhammadiyah. Salah satu ketua 

organisasi otonom Muhammadiyah yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

mengatakan bahwa: 

Kami sudah sering melakukan event seni dan budaya, perlombaan musik 

akustik dengan nada Islam sering kami lakukan. Memainkan teater film 



    
 

dengan mengisahkan perjuangan tokoh-tokoh sinjai dalam berjuang 

melawan penjajahan, atau membuat cerita tentang para pejuang 

Muhammadiyah.
60

 

 

Dalam setiap penyambutan tamu ataupun kegiatan tertentu yang digelar oleh 

Muhammadiyah ataupun amal usaha Muhammadiyah, baik itu di perguruan tinggi 

atau di sekolah sudah lazimnya ditemukan adanya angngarru dan tari padduppa 

yang merupakan simbol penghormatan kepada tamu. Dalam pelaksanaan tari 

padduppa ini, salah satu rangkaiannya adalah menebar beras ke para tamu sebagai 

tanda penghormatan, juga disimbolkan untuk menjauhkan dari roh-roh halus. 

Penggunaan beras ini oleh pimpinan Muhammadiyah diganti dengan bahan yang 

lain dengan alasan bahwa beras merupakan bahan makanan pokok, yang jika itu 

dihamburkan itu tidak bisa diambil kembali. Hal ini dianggap sebagai perbuatan 

yang mubazir. Mengganti beras ini dengan bahan lain tidak bermaksud untuk 

menghilangkan makna dalam proses penyambutan tamu. 

Hal ini menegaskan bahwa dakwah Muhammadiyah Sinjai termasuk seni 

sudah menjadi media dakwahnya. Karena adanya kesadaran bahwa seni adalah 

ekspresi dari perasaan sosial yang bersifat kolektif sehingga ia merupakan 

ungkapan yang sesungguhnya dari hidup dan kehidupan masyarakat. Karena itu, 

kehadiaran agama Islam di tengah-tengah masyarakat selalu bergerak dan tumbuh 

melalui wadah kultural yang pada gilirannya melahirkan kultur yang bercirikan 

keagamaan, atau simbol-simbol kultural yang digunakan untuk mengekspresikan 

nilai keagamaan. Mengingat masyarakat tumbuh dalam kultur yang beragam, 

maka ekspresi agama Islam secara kultural dan simbolik juga bisa beragam, 
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meskipun pesan yang ingin disampaikan sama. Keindahan itu menarik karena 

keindahan itu juga benar, yakni keindahan adalah kebenaran jika pada akhirnya 

dihubungkan dengan Yang Maha Benar. Dengan demikian, seni dalam Islam 

merangkum hubungan sinergis dimensi estetika-etika-kebenaran. Dengan 

demikian, estetika tidak bisa dipisahkan dari etika (akhlak yang terpuji) dan selalu 

terkait dengan upaya untuk mewujudkan kebenaran.  

Seni adalah kebutuhan hidup dan dalam banyak hal mengandung 

kemanfaatan baik dari segi muatan maupun fungsinya. Dari segi muatan seni 

menyampaikan ajaran, nasihat, kritik, cerita tentang kebenaran dan kebaikan. Dari 

segi fungsi sosial seni dapat menciptakan kedamaian serta menjadi wahana 

menuju rekonsiliasi. Seni bisa menjadi kendaraan paling efektif untuk mencairkan 

kebekuan dan kekakuan yang lahir dari suasana penuh ketegangan dan konflik 

sosial, politik, dan etnik yang menjurus pada disintegrasi bangsa sebagai akibat 

kurangnya memahami kebhinekaan dalam konteks keindonesiaan.  

Berkenaan dengan paparan tadi, maka sikap dan respons Muhammadiyah 

terhadap masalah seni tidak cukup dengan sekedar melakukan apresiasi saja. 

Karena seni pada dasarnya berpotensi untuk melahirkan keindahan, kebajikan, dan 

kebenaran, maka seni juga perlu untuk terus dikembangkan Pengembangan seni 

ini bisa dilakukan, baik untuk seni yang sudah makruf maupun bagi seni yang 

belum makruf. Perkembangan seni yang makruf dimaksudkan agar seni tersebut 

tidak hanya berhenti sebagai seni yang rutin dan monoton dipertunjukkan. Karena 

potensi dan nilai yang sudah dikandungnya itu, maka seni yang makruf bisa 

dikembangkan lebih jauh utnuk kepentingan dakwah Islam. Dalam konteks inilah 



    
 

dakwah kultural Muhammadiyah mempunyai sarana pendukungnya untuk 

melakukan konservasi yang fungsional.  

Adapun yang dimaksud dengan pengembangan seni yang belum makruf, hal 

itu dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, melakukan seleksi dan pemilahan 

secara syari, apakah seni yang belum makruf itu tergolong haram atau makruh. 

Kedua, melakukan intervensi nilai dan rekayasa isi terhadap kategori seni tadi 

sehingga statusnya bisa meningkat ke level mubah. Ketiga, melakukan penguatan 

dan pengembangan seni tadi dalam ruang lingkup dakwah sehingga bisa 

menjelma menjadi seni yang makruf. Dengan upaya seperti ini maka dakwah 

kultural Muhammadiyah bisa berperan untuk melahirkan inovasi dan kreasi. 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui Multimedia 

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, dalam mencapai ekfitifitas 

dakwah pada zaman modern ini sangat perlu menguasi media teknologi dakwah 

yang sangat membantu dan memudahkan dalam menyampaikan pesan-pesan 

dakwah kultural Muhammadiyah. Pada zaman ini begitu pentingnya penggunaan 

teknologi informasi berbasis media sosial dalam menyampaikan dakwah. 

Teknologi media dakwah Muhammadiyah secara umum bisa di ketahui berjalan 

dengan dengan baik jika dilihat bagaimana cara berdakwah Muhammadiyah di 

Indonesia pada saat ini. Muhammadiyah di dalam dakwahnya haruslah selalu 

diringi dengan penguasaan media sehingga mampu mencerdaskan umat dan 

bangsa. Keterbatasan dalam mengusai media ini mampu menyebabkan dakwah 

Muhammadiyah menjadi stagnan, hanya berjalan di tempat atau kurang 

berkemajuan disebabkan lemahnya dalam penguasaan media. Berbeda dengan 

dakwah yang diiringi dengan penguasaan media, dakwah Muhammadiyah akan 

dilihat dan didengar oleh masyarakat bahkan sampai berjuta juta masyarakat. 



    
 

Impelementasi dakwah kultural Muhammadiyah melalui media 

sesungguhnya sudah dilakukan oleh Muhammadiyah Sinjai. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya tulisan tentang nasehat agama yang ditulis oleh para kader dan 

muballigh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Tulisan itu dalam bentuk buku, 

majalah, buletin ataupun tulisan yang ditulis di media sosial. Selain melalui 

tulisan, para muballigh Muhammadiyah juga selalu mendapat undangan untuk 

tampil mengisi siaran yang bertajuk dakwah di Radio Suara Bersatu Fm Sinjai. 

Radio ini merupakan radio yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sinjai. 

Lebih lanjut pengamatan peneliti melihat bahwa dakwah melalui multimedia 

ini di Muhammadiyah Sinjai sudah baik, hanya saja dakwah di media sosial ini 

belum terlalu dimaksimalkan. Menurut pantauan peneliti menemukan bahwa 

hanya ada beberapa akun media sosial yang aktif itupun bukan akun 

Muhammadiyah melainkan Akun Perguruan Tinggi Mahammadiyah yang ada di 

Sinjai atau akun dari para kader Muhammadiyah Sinjai yang aktif melakukan 

dakwah di media. Selain itu peneliti juga menemukan akun dakwah beberapa 

organisasi otonom Muhammadiyah Sinjai, seperti akun Pemuda Muhammadiyah, 

IMM, IPM. Dakwah melalui media ini memiliki jamaah yang berbeda dengan 

konvensional, dakwah melalui media ini sebagian penggemarnya adalah generasi 

milenial. 

Hal ini membuktikan bahwa dakwah melalui media sosial di 

Muhammadiyah Sinjai belum di implementasikan secara maksimal. Sementra 

potensi untuk melakukan itu dari segi sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan 

prasarana Muhammadiyah Sinjai tergolong lengkap. Hal ini dapat dilihat dari 

hadirnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sinjai yang membina Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 



    
 

yang fokus pada pembinaan mahasiswa dalam berdakwah. Kedua Prodi ini 

memiliki jumlah mahasiswa yang tergolong banyak untuk digerakkan dalam tim 

media dalam mengimpelementasikan dakwah di media sosial. 

Selain sember daya manusia, Muhammadiyah Sinjai melalui Perguruan 

Tingginya memiliki studi Radio dan studio Poadcast. Fasilitas dalam 

pengembangan dakwah di media sangatlah memadai, hanya butuh manajemen 

dakwah yang rapi dalam mendesain dan memproduksi konten dakwah yang akan 

ditampilkan di media sosial. 

 

 . Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui Gerakan Jamaah Dakwah 

Jamaah (GJDJ) 

Sebagai sebuah konsep dan strategi dakwah, untuk menjalankan dan 

mengembangkan GJDJ ini dibutuhkan gagasan dan perencanaan yang bisa 

diterapkan. Pokok-pokok pikiran berikut perlu dipertimbangkan sebagai prinsip-

prinsip pengembangan kegiatan GJDJ dalam rangka pemberdayaan umat dan 

komunitas masyarakat.  

Pertama, fokus utama pengembangan kegiatan dan dakwah jamaah harus 

diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat lokal (komunitas) dalam 

memobilisasi sumber-sumber lokal dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

Satuan sosial yang di pilih adalah berdasarkan lokalitas (ruang lokal), sebab warga 

akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Pengertian lokalitas di sini 

adalah tempat orang berada untuk berkreasi dan mengembangkan diri di sebuah 

tempat. Dalam konteks lokal, warga akan berinteraksi satu sama lain dengan 

intensitas yang hampir bersinggungan dan biasanya mereka terikat secara 

geoprafis maupun organisasional. Satuan lokalitas itu dapat berupa RT, kelompok 



    
 

pengguna air (irigasi), kelompok tani, kelompok arisan, kelompok pengajian, dan 

organisasi. Organisasi yang menjadi tempat tumbuhnya pengembangan dan 

interaksi pribadi maupun masyarakat. Inisiatif dan penentuan kebutuhan warga 

dibuat di tingkat lokal oleh warga setempat melalui proses partisipatif. 

Implementasi dari strategis pertama ini adalah masih tergolong kurang di 

Muhammadiyah Sinjai. Dalam penelusuran peneliti, pengembangan kegiatan dan 

dakwah jamaah hanya dilaksanakan di pimpinan ranting, itupun dengan situsional. 

Kedua, pengembangan kegiatan dan dakwah jamaah harus mengakui adanya 

variasi potensi dan permasalahan lokal yang tidak sama. Satuan pengambil 

keputusan bukanlah sosok yang tunggal, melainkan plural yang mencakup 

individu, keluarga, birokrasi lokal, perusahaan-perusahaan berskala kecil, dan 

organisasi-organisasi kemasyarakatan lokal. Semua faktor tersebut akan 

berpartisipasi dalam memobilisasi sumber-sumber pembangunan lokal yang 

sangat variatif. Manifestasi dari sumber-sumber tersebut dapat berupa 

keterampilan teknis yang belum digunakan secara luas, pekerja setengah 

menganggur, lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal, dana 

masyarakat yang belum diputar, barang-barang bekas yang masih dapat didaur 

ulang, dan sebagainya. Mengingat variasi sumber-sumber tersebut, maka model 

pemberdayaan yang dikembangkan bukanlah model perencanaan cetak-biru, 

melainkan model perencanaan yang adaptif. Pada model yang kedua ini, 

Muhammadiyah Sinjai sudah pernah mencoba untuk menggagasnya. Namun 

kurangnya sumber daya yang mumpuni akhirnya program kegiatan ini terkesan 

kurang berjalan. 



    
 

Ketiga, cara mencapai tujuan bersama program pengembangan jamaah 

dilakukan melalui proses pembelajaran sosial (social learning). Pengembangan 

kemampuan dilakukan melalui proses interaksi dalam memecahkan persoalan 

bersama secara terus-menerus untuk belajar aktif melalui pengalaman empiris dan 

aksi sehingga dapat membangun kapasitas komunitas dalam memahami, 

mengidentifikasi, serta memformulasikan potensi yang dimilikinya, merumuskan 

permasalahan yang dihadapinya, dan penyusunan alternatif-alternatif pemecahan 

masalah yang perlu dilakukannya. Dalam hal ini peran fasilitator adalah sebagai 

agen perubahan dan organisator dalam rangka membantu menumbuhkan 

kesadaran kritis, melatih keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri warga 

komunitas. Di satu sisi, komunitas pembelajar demikian akan dapat memunculkan 

sikap kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing mereka dan 

meningkatkan kecerdasan kolektif komunitas; dan di sisi lain, dapat 

memperkokoh solidaritas dan persaudaraan antar warga dalam komunitas. Pada 

model ini banyak dijumpai di gerakan dakwah Muhammadiyah Sinjai. Terlebih 

dikalangan Angkatan Muda Muhammdiyah Kabupaten Sinjai. Dengan 

membudayakan „Ngopi-ngopi” anak-anak Muda Muhammadiyah ini menarik 

anak muda lain untuk ikut bergabung. Apalagi jika ada sesuatu yang akan di 

diskusikan, seperti problem di suatu masyarakat baik itu berupa pemahaman 

keagamaan, ataupun kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat sasaran. 

Keempat, untuk menjamin efektivitas program, berbagai bentuk kegiatan 

dan dakwah jamaah dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus 

terorganisasikan, dan terintegrasi dengan rapi, cermat, dan berkelanjutan dalam 



    
 

satuan-satuan sosial wilayah tempat tinggal. Dengan demikian, semua kegiatan 

yang dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat yang terorganisasikan 

(organized community activities), dan bukan merupakan fragmen-fragmen 

kegiatan yang terserak dan terpisah. Beberapa program Muhammadiyah Sinjai ini  

terkesan kurang terintegrasi dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena 

masing-masing program memiliki jamaah yang berbeda. Sehingga masing-masing 

jalan dengan modelnya masing-masing, akan tetapi keseluruhan program 

terkonfirmasi oleh Pimpinan Muhammadiyah.  

Menurut pengamatan peneliti tentang implementasi dari strategi dan 

langkah-langkah pelaksanaan GJDJ Muhammadiyah Sinjai menemukan beberapa 

catatan: 

a. Penyebaran pemahaman tentang hakikat dan arah gerakan jamaah dan 

dakwah jamaah melalui berbagai media. Hal ini masih dilakukan dengan 

model konvensional, dengan tatap muka dengan para pimpinan 

Muhammadiyah ditingkat cabang dan ranting. Penyebarluasan konsep ini 

cenderung hanya menyapaikan konsep dari atas ke bawah, tanpa 

mempertimbangkan kearifan lokal. 

b. Pembentukan kader inti jamaah sebagai penggerak dan fasilitator jamaah 

cabang dan ranting. Hal ini berjalan Muhammadiyah Sinjai memanfaatkan 

potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda Muhammadiyah yang ada di 

tingkat cabang. Para angkatan Muda Muhammadiyah di tingkat cabang 

menjadi penggerak dalam pelaksanaan roda dakwah Muhammadiyah 

Sinjai. Namun gerakan ini hanya massif di beberapa cabang dan ranting 



    
 

saja, sebagian yang lain belum memiliki kader inti penggerak sesuai 

dengan konsep ini.  

c. Penyusunan peta wilayah, populasi penduduk, potensi, kebutuhan, dan 

permasalahan jamaah. Pemetaan ini cenderung lebih mudah di potret 

karena Muhammadiyah Kabupaten Sinjai sudah ada sejak daerah Sinjai 

masih dalam tahap pembangunan. 

d. Pembentukan pengurus jumlah yang bertugas memfasilitasi dan 

mengoordinasikan kegiatan jamaah dan dakwah jamaah. Secara detail, hal 

ini belum terbentuk, hanya saja secara umum kordinasi kegiatan jamaah 

terpusat di masing-masing Pimpinan Cabang dan Ranting 

Muhammadiyah. 

e. Pengembangan usaha dan amal jamaah yang disesuaikan dengan bidang-

bidang dan kebutuhan serta potensi jamaah. Hal ini pernah di uji coba di 

salah satu Pimpinan Cabang yang ada di Sinjai tengah, dan di anggap 

berhasil, hanya saja kegiatan ini masih berskala kecil sehingga dampaknya 

untuk jamaah dan warga Muhammadiyah juga relatif kecil. 

f. Monitoring dan evaluasi. Salah satu kekurangan dakwah jamaah di 

Kabupaten Sinjai karena kurang melaksanakan monitoring dan evaluasi, 

sehingga pelaksana dakwah belum mengalami tanda-tanda perkembangan. 

Evaluasi hanya dilaksanakan sesekali saja, dan upaya tindak lanjutpun 

terkesan mengalami stagnasi. 

Keberhasilan dakwah bukan hanya diukur melalui gelak tawa, tepuk tangan, 

dan ratap tangis para pendengarnya. Kesuksesan dakwah juga dapat dilihat pada 



    
 

bekas (atsar) yang ditinggalkan dalam pikiran, sikap, dan tingkah laku audiens. 

Keberhasilan dakwah dapat dicapai dengan memilih metode dan materi dakwah 

yang relevan dengan kebutuhan audiens.
61

  
 

Dakwah Muhammadiyah Sinjai tidak selamanya berada di Mimbar masjid 

tapi juga banyak dalam bentuk aksi sosial. Hal ini di tegaskan oleh ketua Lazismu 

Sinjai dalam wawancara mengatakan bahwa: 

Kami selaku pengelola Lazismu Sinjai mengambil jalan dakwah yang 

berbeda. Dakwah Muhammadiyah yang kami jalankan itu dengan cara 

menghimpun zakat, infaq dan sedeqah dari warga dan simpatisan 

Muhammadiyah Sinjai lalu kami salurkan ke masyarakat yang 

membutuhkan. Muhammadiyah melalui Lazismu ini aktif memberi bantuan 

kepada korban bencana alam seperti korban kebakaran, tanah langsor banjir, 

dan lain-lain. Pemberian bantuan ini bukan hanya yang ada di Kabupaten 

Sinjai tapi juga bencana alam yang ada di luar Kabupaten Sinjai seperti 

Banjir bandang di Bantaen, Banjir bandang di Masamba, gempa di Sulawesi 

Barat dan banyak lagi. Sementra di Kabupaten Sinjai ini kami biasa lakukan 

dalam bentuk pemberian sembako, bantuan pendidikan, dan juga bantuan 

untuk orang yang sakit.
62

 
 

Mendakwahkan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-

masalah yang dihadapi oleh audiens. Tidak mungkin menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh audiens jika tidak diketahui dengan jelas permasalahan yang sedang 

mereka hadapi. Karenanya, dakwah yang baik adalah dakwah yang "tidak berbisik 

kepada orang tuli atau tersenyum kepada orang buta”  Dakwah yang baik adalah 

dakwah yang bersifat aktual, faktual, mengandung „human interest‟, dan 

menyentuh perasaan audiens. Bahkan para dai atau ustadz di kampung-kampung 

terkadang didatangi oleh masyarakat untuk dibantu dalam berbagai persoalan 
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kehidupan yang dialami masyarakat setempat. Olehnya itu dai atau ustadz di 

kampung-kampung itu harus mampu mengkondisikan dirinya, harus bisa jadi 

muballigh, konselor, motivator, bahkan bisa jadi penolong pertama untuk orang 

yang sakit.
63

 

Dalam praktik dakwah atau ceramah, sering dijumpai adanya kasus di mana 

materi-materi dakwah yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan audiens. 

Tidak jarang, aktivitas dakwah tertentu justru menimbulkan sikap antipati dari 

audiens. Akibatnya, aktivitas dakwah tersebut tidak membawa perubahan apapun 

baik secara individual maupun secara kolektif. Hal ini juga menjadi perhatian dari 

para dai Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai, sebagai bagian dari evaluasi 

gerakan dakwahnya. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sebelum berdakwah para dai 

harus mengetahui kondisi audiens dan keadaan sosial budaya yang 

melingkupinya. Pengetahuan tentang kondisi objektif audiens ini akan menjadikan 

materi dan metode dakwah yang dipilih memiliki relevansi dengan kebutuhan 

audiens. Oleh karena audiens yang menjadi sasaran dakwah itu bermacam-macam 

karakternya, maka sebelum berdakwah diperlukan informasi yang akurat 

mengenai permasalahan dan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh audiens. 

Perbedaan karakter audiens membuat dakwah juga harus berbeda dari segi metode 

dan prioritas materi-materi yang disampaikan.
64
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Gambaran obyektif tentang audiens dan lingkungan yang mengitarinya sangat 

diperlukan sebelum melakukan dakwah, karena informasi tersebut akan dijadikan 

sebagai data base dalam merumuskan program-program dakwah yang relevan. 

Data dan informasi mengenai audiens ini harus dikumpulkan dalam satu format 

yang disebut dengan peta dakwah. Terkait dengan peta dakwah ini salah seorang 

muballigh Muhamadiyah mengatakan: 

Sinjai ini terdiri dari sembilan kecamatan, dan penduduknya hampir      

beragama Islam. Jadi materi keislaman apa saja bisa kita sampaikan saat 

berdakwah. Hanya saja setiap kecamatan memiliki karakteristik beragama 

yang berbeda-beda dan penekanan materi dakwah juga tentu berbeda-beda, 

seperti di kecamatan Sinjai utara ini merupakan daerah perkotaan dan juga 

merupakan pusat kota Kabupaten Sinjai, maka materi dakwah untuk itu 

baiknya berbicara tentang kondisi terkini yang di kaitkan dengan ayat atau 

hadist yang cocok dengan kondisi tersebut. Berbeda dengan beberapa 

kecamatan yang lain atau di desa-desa, masih banyak yang perlu dengan 

materi akidah, ibadah dan akhlak.
65

 

 

Mencermati hal tersebut, peneliti tidak menemukan dalam bentuk data tertulis 

tentang peta dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai namun muballigh 

Muhammadiyah menyadari bahwa setiap kecamatan atau beberapa wilayah di 

Kabupaten Sinjai memiliki penekanan materi yang berbeda-beda dalam 

penyampaian dakwah. Hal ini mengharuskan para muballigh Muhammadiyah 

harus selalu mengupdate pengetahuannya sebelum turun langsung ke masyarakat. 

Di dalam Struktur Muhammadiyah Kabupaten Sinjai, ada satu majelis yang 

khusus menangani tentang dakwah, yaitu Majelis Tabligh. Dalam wawancara 

dengan sekretaris Majelis Tabligh PD Muhammadiyah Sinjai mengatakan bahwa:  

Para muballigh Muhammadiyah sesungguhnya banyak, bahkan hampir di 

semua  kecamatan di Kabupaten Sinjai ini ada Muballigh Muhammadiyah. 
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Hanya saja masyarakat kadang tidak menyadari bahwa muballigh tersebut 

merupakan muballigh Muhammadiyah. Inilah yang banyak melakukan 

dakwah di masyarakat, dan tahu kebutuhan materi dakwah di masyarakat 

karena memang tinggal disekitar itu. Untuk jumlah secara kauntitatifnya 

kami belum melakukan pendataan secara pasti.
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Selain Majelis Tabligh juga ada lembaga Al Islam Kemuhammadiyahan 

dalam perguruan tinggi yang juga bertugas untuk mengoptimalkan peran dakwah 

Muhammadiyah khusus di internal Perguruan Tinggi. Penjelasan Ketua Lembaga 

Al Islam Kemuhammadiyahan UIAD Sinjai menjelaskan bahwa: 

Tugas kami di LAIK ini juga merupakan tugas dakwah Persyarikatan 

Muhammadiyah. Kami hadir untuk memastikan proses dakwah 

Muhammadiyah berjalan di Kampus. Olehnya itu program kami juga ada 

belum bentuk Pengajian Mingguan di Masjid Kampus, Praktek Pengelolaan 

jenazah, dan terpenting juga adalah dakwah Muhammadiyah terhadap 

Mahasiswa yang dikemas dalam bentuk perkaderan di Organisasi Otonom 

Muhammadiyah. Kegiatan Kemuhammadiyahan yang kami lakukan ini ada 

dalam bentuk implementasi Program kerja juga merupakan bagian dari 

pemenuhan SPMI (Standar Penjaminan Mutu Internal) Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah. Kami di PTM ini menggunakan sistem Catur Darma 

Perguruan Tinggi, salah satu dari Catur Dharma itu adalah Al Islam 

Kemuhammadiyahan. Olehnya itu ada   SKS khusus untuk mata kuliah AI 

Islam Kemuhammadiyahan. Materi-materinya mulai dari sejarah 

Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, tata cara beribadah menurut 

Muhammadiyah, dan banyak lagi terkait dengan Muhammadiyah. Selain 

untuk mahasisa juga ada program untuk dosen dan tenaga kependidikan. 

Kegiatan LAIK ini akan di evaluasi setiap tahun oleh Kampus.
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Dalam kegiatan dakwah berbagai permasalahan yang menyangkut audiens 

perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat. Setiap kelompok masyarakat yang 

berbeda selalu memiliki ciri-ciri khusus yang menuntut kepada metode 

pendekatan dakwah yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. 

Efektifitas dakwah dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dakwah dalam 
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mencapai tingkat out put yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

terbentuknya kondisi yang lebih Islami. Untuk mencapai tingkat efektivitas 

tersebut, maka diperlukan metode dakwah yang tepat dan sesuai dengan situasi 

sosial yang terjadi, sebab situasi sosial besar pengaruhnya dalam membentuk 

sikap dan tingkah laku manusia. Situasi sosial tertentu memberikan pengaruh 

terhadap cara orang bertingkah laku dan mengambil sikap tertentu. Untuk itu, 

pelaksanaan dakwah harus dapat menilai dan menimbang situasi sosial tersebut. 

Lingkungan sosial memberikan rangsangan-rangsangan tertentu dalam 

membentuk watak dan kepribadian seseorang, pembentukan norma-norma, 

bahkan pengembangan kepribadian itu hanya mungkin berada dalam situasi 

sosial.  

Kegiatan-kegiatan dakwah perlu mempertimbangkan kondisi sosial budaya 

audiens untuk menyesuaikan metodenya dengan realitas yang ada. Peta dakwah 

berfungsi untuk mengetahui kondisi objektif sasaran dakwah dan dinamika sosial 

yang mengitarinya. Dengan peta dakwah, dapat diketahui dengan jelas sasaran 

dakwah yang sedang dihadapi dan dinamika sosial yang sedang berlangsung. 

Sering ditemukan di lapangan, kegiatan-kegiatan dakwah yang dilaksanakan tidak 

mencapai hasil yang maksimal, karena para pelaksana dakwah tidak 

mempertimbangkan kondisi objektif sasaran dakwah. Hal ini merupakan usaha 

yang kurang bijaksana, karena menganggap sasaran dakwah sebagai barang yang 

tidak mempunyai kemauan. Hal ini senada dengan pernyataan salah seorang 

muballigh Muhammadiyah: 

Muhammadiyah Sinjai harus mengakui bahwa dulu dakwah dengan 

pendekatan seni dan budaya itu tergolong kurang dilakukan, padahal kitab 



    
 

rujukan Muhammadiyah dalam hal ini Keputusan Tarjih itu tidak 

mengharamkan itu. Tapi sekarang alhamdulillah, Muhammadiyah melalui 

Organisasi Otonomnya sudah banyak menyentuh itu. Sudah banyak 

kegiatan Muhammadiyah yang bersentuhan dengan seni dan budaya, 

sehingga orang melihat bahwa Muhammadiyah juga tenyata peduli dengan 

itu.
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Pernyataan ini menegaskan bahwa satu pendekatan ini yaitu dakwah dengan 

pendekatan seni dan budaya, belakangan kemudian digalakkan oleh 

Muhammadiyah Sinjai, sementara satu pendekatan ini cukup menarik untuk 

dikembangkan karena memiliki banyak peminat. 

Dalam pelaksanaan dakwah di tengah masyarakat yang biasa dilakukan oleh 

pimpinan ranting Muhammadiyah juga kadang menjadikan bahan kajian tentang 

budaya. Namun para pimpinan Muhammadiyah selalu memberikan gambaran 

bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang terbuka. Budaya bukanlah 

sesuatu yang perlu dijauhi akan tetapi butuh sentuhan untuk memadukan antara 

keduanya. 

Menyadari permasalahan dakwah ini, maka Muhammadiyah Sinjai  

menyusun stratifikasi sasaran dakwah berdasarkan: tingkat usia, tingkat 

pendidikan, status sosial ekonomi, lapangan pekerjaan, keadaan tempat tinggal, 

dan lain sebagainya. Seringkali aktivitas dakwah hanya berfokus pada 

pemahaman Islam sebagai pesan dakwah dan mengabaikan berbagai faktor yang 

terkait dengan sasaran dakwah. Kenyataan ini tentu melahirkan keadaan yang 

paradoksal antara keinginan dakwah dengan kebutuhan sasaran dakwah. Dalam 

berbagai kasus, dakwah dirasakan tidak memberikan jawaban yang memuaskan 
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terhadap berbagai problem keummatan. Kurangnya pemahaman para aktivis 

dakwah mengenai kondisi objektif dan subjektif audiens telah menjadikan 

aktivitas dakwah yang dilakukan tidak mampu menyentuh dan memberikan solusi 

alternatif atas problem yang sedang dialami oleh umat.  

Menurut hasil pengamatan peneliti, aktivitas dakwah yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai dapat dibagi menjadi   tingkatan yaitu: 

Tabel:  

Level dan strategi pendekatan Dakwah Muhammadiyah Sinjai 

Tingkatan Kalangan Strategi Pendekatan Dakwah 

I - Birokrat 

- Politisi 

- Pengusaha 

- Profesional 

- Memberi Mimbar Aktualisasi Diri ( Ceramah, 

Sambutan, Seminar, Peresmian, dll) 

- Menanpung Zis 

- Lobby Kerjasama 

II - Dosen 

- Guru 

- Pns 

- Karyawan 

- Wiraswasta 

- Aktivis  

- Memberi Ruang Aktualisasi Diri (keterlibatan 

dalam kegiatan dan Struktur organisasi/ 

Simpatisan) 

- Forum kajian keagamaan 

III - Buruh 

- Tani 

- Nelayan 

- Pedagang  

- Tabligh Bil lisan 

- Distribusi Zis 

- Beasiswa pendidikan  

- Santunan Sosial 

- Pemberdayaan Ekonomi 

- Pendampingan dan Advokasi 

IV - Pemulung 

- Pengemis 

- Anak jalanan 

- Tabligh Bil Hal : kegiatan Belajar 

- Paket Kesehatan 

- Santunan Sosial 

- Pendampingan dan Advokasi distribus Zis 

- Beasiswa Pendidikan 

V - Lansia 

- Diffable 

- Majelis Taklim 

- Ceramah aktual 

- Distribusi Zis 

- Pendidikan Keterampilan Kerja 

Vi - Komunitas 

Pemuda 

- Organisai 

- Ceramah aktual 

- Tabligh bil Qalam (literasi) 

- Sharing Informasi 



    
 

mahasiswa dan 

pemuda 

- Tutorial  

Sumber : Olahan Peneliti      

Data dan informasi yang komprehensif tentang audiens sehingga menjadi 

dasar dalam merumuskan dakwah yang relevan dengan kebutuhan audiens. Hal ini 

akan mengungkap secara faktual dan komprehensif mengenai kondisi objektif dan 

subjektif audiens. Berdasarkan data yang termuat itu, dapat dirumuskan metode 

dan materi dakwah yang tepat untuk setiap sasaran dakwah. Setiap kelompok 

sasaran dakwah tentu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Karenanya, 

harus dipilih materi-materi dakwah yang sesuai dengan tingkat pengetahuan 

mereka. Audiens juga memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga 

diperlukan model atau metode dakwah yang dapat mereka terima.  

Peta dakwah berfungsi sebagai bank data yang dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk merumuskan metode dan materi dakwah yang sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan latar belakang sosial audiens. Dengan tersedianya berbagai 

informasi dan data mengenai audiens dalam peta dakwah, maka akan 

memudahkan para aktivis dakwah untuk merumuskan strategi dakwah yang 

relevan dengan jenis problema yang sedang dihadapi oleh umat. Dengan 

demikian, akan terjadi titik temu antara tujuan dakwah dengan kebutuhan umat. 

Ada dua komponen pokok yang akan dimuat dalam peta dakwah, yaitu: pertama, 

komponen yang berkaitan dengan keadaan umat Islam sebagai sasaran dakwah 

(audiens); kedua, komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dakwah. 

Cakupan kedua komponen ini sesuai dengan wilayah penelitian IImu Dakwah 

yang mencakup: subyek dakwah, materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, 



    
 

objek dakwah, sejarah dakwah, efek dakwah, tujuan dakwah, dan gambaran 

wilayah dakwah. 

Dakwah jamaah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai juga banyak dilakukan 

melalui lembaga pendidikan. Hal ini karena kebijakan yang diambil oleh para 

Pimpinan kampus Muhammadiyah Sinjai mewajibkan seluruh mahasiswa untuk 

ikut kegiatan pengenalan Kemuhammadiyahan. Implementasi kebijakan ini dalam 

bentuk kegiatan Darul Arqam Dasar (DAD) yang dilakukan oleh Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Bagi mahasiswa yang tidak bisa ikut dalam 

kegiatan DAD ini maka wajib ikut kegiatan Baitul Arqam yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Al Islam Kemuhammadiyahan yang ada di Kampus 

Muhammadiyah Sinjai. Kegiatan seperti ini bukan hanya untuk mahasiswa akan 

tetapi juga diikuti oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bentuk 

penyegaran pengetahuan tentang Al Islam Kemuhammadiyahan. 

Selain di kampus, dakwah jamaah juga dilaksanakan di Sekolah. Setiap Siswa 

yang ada di sekolah Muhammadiyah juga di anjurkan untuk ikut pengenalan 

Kemuhammadiyahan. Implementasi kegiatan ini dalam bentuk pelatihan atau 

sering disebut dengan Taruna Melati yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah (IPM). Materi kegiatan ini tidak hanya tentang Islam dan 

Kemuhammadiyahan tapi juga dilengkapi dengan materi tentang kepemimpinan, 

pengembangan wawasan dan lain-lain.  

 Dalam penelusuran tentang dakwah Muhammadiyah peneliti juga 

menemukan beberapa kekurangan Muhammadiyah periode ini dalam menangani 

dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Seperti data base Muballig belum 



    
 

ada, program kerja tidak tersusun secara rapi, agenda dakwah di setiap Kecamatan 

tergolong kurang. Keaktifan Muhammadiyah ditingkat cabang itu sebagian karena 

gerakan dakwah yang dimotori oleh Ortom yang ada di cabang tersebut, seperti 

Pengajian yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah, pengajian dan 

perkaderan yang dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah, latihan Tapak 

Suci dan Hizbul Wathan. Inilah yang aktif sehingga Muhammadiyah di cabang 

tersebut masih bisa dianggap berkegiatan. Akan tetapi inisiatif dari Pimpinan 

cabang dalam melakukan gerakan dakwah itu masih tergolong kurang maksimal. 

Namun gambaran demikian hanya terjadi sebagian cabang Muhammadiyah Sinjai. 

Kondisi demikian berbanding terbalik dengan yang ada di Amal Usaha 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Seperti Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah, 

dan TK Aisyiyah. Kegiatan dakwah Muhammadiyah di Amal Usaha 

Muhammadiyah sangat aktif, kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya tersusun 

dan terdokumentasikan secara rapi. Sehingga terkesan bahwa dakwah 

Muhammadiyah terpusat di Amal Usaha. 

Secara keseluruhan dakwah kultural Muhammadiyah Sinjai dapat dilihat dari 

tiga sisi yaitu pertama, dakwah kultural sebagai media dakwah. Muhammadiyah 

menjadikan budaya sebagai media dalam menyampaikan dakwah Islam. Para 

Muballigh Muhammadiyah hadir dalam beberapa tradisi yang ada di masyarakat 

Sinjai dan menjadikan sebagai lahan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. 

Kedua, dakwah kultural sebagai pesan dakwah, yaitu menjadikan Islam dan 

budaya bisa beriringan dan sejalan. Tidak menjadikan budaya sebagai tandingan 

ataupun lawan dari agama Islam. Ketiga, dakwah kultural sebagai metode 



    
 

dakwah. Muhammadiyah dalam konsep dakwah kultural ini menjadikan sebagai 

metode dakwah. Dengan dakwah kultural ini Muhammadiyah Sinjai bisa 

menyesuaikan dan menyentuh langsung kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai. 

Misalnya saja untuk menyentuh anak muda, Muhammadiyah Sinjai melakukan 

pendekatan yang disenangi oleh anak muda. Seperti kegiatan kesenian dan 

olahraga, maka Muhammadiyah hadir dalam memberikan support dan fasilitas 

sehingga anak muda merasa Muhammadiyah peduli terhadap mereka. 

Perjalanan dakwah jamaah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai tidak lepas 

dari peran para muballighnya. Kiprah para muballigh yang mencerminkan peran 

dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat. Dalam wawancara dengan 

pengurus Majelis Tabligh PDM Sinjai menyampaikan bahwa belum ada data 

lengkap tentang jumlah muballigh Muhammadiyah seKabupaten Sinjai, hanya 

saja memastikan bahwa muballigh Muhammadiyah tersebar diseluruh kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sinjai. 

Muhammadiyah Kabupaten Sinjai menyadari bahwa muballig memiliki 

peran besar dalam mendakwahkan paham Muhammadiyah ditengah masyarakat. 

Muballigh Muhammadiyah adalah pimpinan, kader Muhammadiyah atau 

pendakwah yang aktif melakukan dakwah dimasyarakat sesuai dengan paham 

agama Muhammadiyah. Peran muballigh Muhammadiyah sangat penting dalam 

memberikan pemahaman agama dan sosial kepada masyarakat. Di desa, 

muballigh Muhammadiyah bertugas untuk memberikan pengajaran agama Islam 

kepada masyarakat, termasuk tentang ajaran-ajaran Islam, tata cara beribadah, 

etika, moral, dan kewajiban sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka 



    
 

juga bertugas untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan ibadah-ibadah, 

seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
69

 

Selain memberikan pengajaran agama, muballigh Muhammadiyah juga 

berperan sebagai agen perubahan sosial di desa. Mereka membantu masyarakat 

dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan 

ketidakmerataan. Mereka juga berperan dalam mengembangkan keterampilan 

masyarakat, seperti keterampilan pertanian, kerajinan tangan, dan kegiatan 

ekonomi lainnya. Dengan demikian, peran muballigh Muhammadiyah di desa 

sangat penting dalam memberikan pemahaman agama dan sosial kepada 

masyarakat setempat serta membantu dalam mengatasi berbagai masalah sosial 

yang dihadapi oleh masyarakat.
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Muhammadiyah Sinjai melakukan banyak hal untuk mengasah dan 

meningkatkan kapasitas Muballighnya. Setiap tahun kegiatan pelatihan Muballig 

atau refreshing dai dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini untuk meng-upgrade 

kompetensi dan wawasan para muballigh Muhammadiyah. Dalam kegiatan itu 

pula, Muhammadiyah menyampaikan misi dakwah terbarunya. Seperti 

mensosialisasikan hasil musyawarah, atau hasil keputusan tarjih yang terbaru. 

contoh terbaru, di awal tahun      Muhammadiyah Sinjai melaksanakan 

pelatihan kader Muballig yang dipusatkan di kampus Universitas Muhammadiyah 

Sinjai. 
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Dalam wawancara dengan sekretaris Majelis Tabligh PDM Sinjai 

menjelaskan bahwa: 

Setiap tahun Muhammadiyah Sinjai melakukan penyegaran Muballigh. 

Untuk tahun lalu kita ikut dalam kegiatan refreshing muballigh yang 

dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom sehingga kita minta 

kepada seluruh muballigh Muhammadiyah Sinjai untuk ikut. Tahun ini 

dilaksanakan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Sinjai. Peserta 

kegiatan itu adalah Muballigh Muhammadiyah Sinjai dan juga utusan dari 

organisasi otonom yang ada di Kabupaten Sinjai. Materi-materinya 

berdasarkan analisis kebutuhan muballigh, seperti metode dakwah kekinian, 

retorika dakwah, dan hasil putusan tarjih terbaru. Materi terbaru yang 

dimasukkan adalah materi moderasi beragama yang saat ini dicetuskan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 
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Dalam teori source credibility Ali  mahfuz menjelaskan bahwa kesiqahan 

informan sangat menentukan tingkat  kepercayaan mad‟u  Unsur penting dalam 

dakwah yang perlu dimanfaatkan mubalig dalam mengkomunikasikan pesan-

pesan Agama adalah source credibility, dan source attractiveness. Kredibilitas  

muncul ditentukan oleh keahlian, pengalaman, keterampilan, kesehatan, 

kepercayaan, dan kejujuran. Selain itu kredibilitas mubalig juga ditentukan oleh 

kecerdasan komunikasi empati, persuasif, komunikatif, dialogis, dan kemampuan 

komunikasi partisipatif. Semakin tinggi kompetensi seseorang dalam  

mengomunikasikan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah semakin efektif daya serap 

mad‟u 
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Menurut telaah peneliti realitas kompetensi mubalig Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai, menekankan pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang 
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dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugasnya. Paradigma ini memandang 

bahwa kompetensi dapat diukur melalui hasil kinerja yang dicapai oleh individu 

tersebut. Meskipun demikian peneliti menilai bahwa sebagian besar mubalig 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai memenuhi standar mubalig profesional. Hal 

ini dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti penyampain materi dalam 

berdakwah, kreativitas dalam bidang tablig, serta pemanfaatan teknologi dakwah 

yang optimal. Selain itu, untuk dianggap memiliki kompetensi, mubalig harus 

dapat mengimplementasikan pola komunikasi empati, partisipatif, dan kredibel 

menggunakan teknologi dakwah di tengah masyarakat. 

Meski demikian perlu tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kompetensi mubalig Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam 

bidang tablig. Selain itu, pemanfaatan teknologi dakwah juga perlu ditingkatkan 

dengan mengarah pada model digital dakwah, database digital dakwah, dan silabi 

dakwah. Dengan meningkatkan kompetensi mubalig, diharapkan dakwah di 

Kabupaten Sinjai dapat semakin efektif dan membawa manfaat bagi masyarakat. 

Mubaligh Muhammadiyah Sinjai terbagi fokus dalam berdakwah karena 

sebagian besar muballigh Muhammadiyah Juga berprofesi sebagai tenaga 

pendidik, baik di Sekolah maupun di Kampus. Seperti yang diungkapkan oleh 

sekretaris Majelis tabligh PDM Sinjai bahwa: 

Muballigh Muhammadiyah Sinjai itu banyak, dengan latar belakang profesi 

yang berbeda-beda. Ada guru, dosen, PNS di Pemeritah Daerah, Kepala 



    
 

Desa, pimpinan pondok pesantren dll. Olehnya itu untuk ditugaskan untuk 

mengisi jadwal, harus di konfirmasi jauh hari sebelumnya.
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Kredibilitas seorang mubalig profesional dalam  kajian ilmu dakwah dari 

Syekh Ali Mahfuz mengungkapkan tujuh kriteria mubalig profesional antara lain: 

 . Mubalig harus kredibel/ tsiqah (dapat dipercaya dan dipertanggung  

jawabkan) (Siddiq, Amanah, Fathanah, tablig). 

 . Pesannya memiliki akurasi data yang tinggi (dalam artian tidak  

bertentangan dengan akal, agama, budaya, moral, dan tradisi budaya 

setempat. 

 . Metodenya  sistematis  dan  sesuai  tata tertib  logika  dalam  penggalian 

dalam  Al-Quran  dan  Sunnah  serta  informasi  yang  disampaikan  sesuai  

dengan  kebutuhan mad‟u  

 . Menggunankan nalar/akal dalam menggali informasi dalam Al-Quran dan 

Sunnah sesuai daya nalar manusia (mudah dicernah masyarakat). 

 . Menggunakan  busana  yang  sesuai tidak  mengundang  respon  negatif  

secara psikologis dan fisik atau sesuai budaya Islam (rapi dan bersih) dan 

penggunaan bahasa sesuai daya nalar mad‟u  

 . Balig (dewasa mampu membedakan baik dan buruk). 

 . Tidak gila (Memiliki kesadaran yang tinggi dan Sehat jasmani).
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Ketujuh kriteria kredibilitas mubalig tersebut jika dijadikan sebagai 

instrumen standar maka mubalig Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai sebagian 
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dianggap telah memenuhi kriteria mubalig profesional. Meskipun Kredibilitas 

mubalig secara umum lebih berada pada cara pandang mad‟u menilai mubalig. 

Begitupula mubalig Muhammadiyah sangat ditentukan oleh presepsi, penilaian, 

dan pencitraan mad‟u terhadap mubalig tertentu  Selain itu kredibilitas juga kerap 

kali ditentukan oleh situasi dan peran media mempopulerkan  mubalig  tersebut 

sehingga dianggap memiliki kredibilitas yang  tinggi. 

Kredibilitas  mubalig  Muhammadiyah  di  Kabupaten  Sinjai  yang  

memiliki  kualifikasi akademik  jurusan  dakwah  tergolong banyak. Hal ini 

dikarenakan adanya prodi di kampus UIAD Sinjai yang mendukung hal tersebut. 

Menurut pengakuan majelis tabligh PDM Sinjai mengatakan 

Kualifikasi muballigh Muhammadiyah Sinjai ditinjau dari kualifikasi 

pendidikannya itu ada beberapa sumbernya. Ada Alumni pendidikan Ulama 

Tarjih Muhammadiyah, Alumni Pondok Pesantrean, dan tentu yang lebih 

banyak melahirkan sumber daya muballigh itu adalah kampus UIAD Sinjai, 

karena di sana ada beberpa Prodi yang memang fokus ke dakwah, seperti 

Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, dan Prodi Ilmu Al Quran dan tafsir. Tapi alumni Prodi lain juga 

banyak yang jadi Muballigh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah dan 

Ortom-ortomnya ini hampir tiap tahun melaksanakan pelatihan Muballigh 

atau refrhesing Muballigh.
75

 

 

  Ini membuktikan bahwa Muhammadiyah dalam hal sumber daya 

Muballigh, selain dari kualifikasi akademik juga didukung oleh pelatihan-

pelatihan yang selalu dilakukan oleh Muhammadiyah atau organisasi Otonomnya. 

Sehingga generasi muballigh Muhammadiyah sudah mulai dilatih sejak masih 

pelajar dan Mahasiswa. 
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Secara umum kredibilitas bisa bertahan jika integritas dan kepercayaan  

umat tetap melekat pada apa yang diinginkan oleh umat. Jika muballig telah  

melakukan  kesalahan etika, moral, dan prilaku menyalahi agama, dan budaya  

maka kredibilitas seorang Mubalig tersebut bisa menurun. Kecerdasan sorang 

Mubalig Muhammadiyah yang dapat mengangkat kredibilitasnya sangat 

tergantung pada kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan  

mengkomunikasikan  pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah sesuai kebutuhan umat. 

Pandangan ini sesuai dengan teori kredibilitas mubalig dapat memengaruhi 

mad‟u sangat dipengaruhi oleh kredibilitas mubalig  Hal ini dijelaskan dalam teori 

kredibilitas sumber (source credibility theory)
76

 yang diadopsi ke dalam teori 

dakwah empati yang dikenal dengan teori citra mubalig. Teori citra Dai ini 

diperkenalkan oleh Enjang bahwa citra mubalig dapat menjadi pengaruh terhadap 

dalam implementasi sistem informasi dakwah.
77

 

Gambaran ini membuktikan bahwa mad‟u memiliki peran penting dalam 

mencitrakan mubalig. Hal ini juga memberikan satu pandangan bahwa  

kredibilitas tidak tumbuh secara instan, tetapi dicapai dengan proses yang panjang 

yang dilakukan melalui ahsanul qaul dan budipekerti yang luhur. Alwi  Sihab  

menyebutkan bahwa faktor keteladanan sangat penting untuk mencapai 

kredibilitas mubalig dalam sebuah sistem informasi dakwah. Kredibilitas mubalig 

dalam menjaga citra dapat melahirkan rasa empati kepada mad‟u  Hal ini sesuai  
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pandangan Gabriel Almond dikutip Suf Kasman bahwa semua bentuk  pencitraan  

komunikator sangat memengaruhi masyarakat.
78

 Presepsi mad‟u dalam  

mencitrakan mubalig Muhammadiyah mebutuhkan kesadaran yang tinggi,  

integritas, dan kepercayaan mad‟u terhadap kredibilitas mubalig Muhammadiyah 

di Kabupaten Sinjai. 

Kredibilitas karena faktor keturunan (biologis) juga nampak di warga 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Hal ini tergambar di Struktur Pimpinan 

PDM Sinjai. Beberapa Muballigh dan Pimpinan Muhammadiyah Sinjai 

mempunyai citra yang baik di masyarakat karena berasal dari keluarga besar 

Muhammadiyah, misalnya saja Ayah atau kakeknya dulu menjadi Pimpinan 

Muhammadiyah di Sinjai. Tapi perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya 

mengandalkan keturunan semata akan tetapi, memang memiliki kemampuan 

dibidang dakwah yang mumpuni, akhlak dan tauladan yang baik, manajemen 

kepemimpinan yang terasah, itu tentu tidak lepas dari didikan orang tuanya 

sehingga generasinya menjadi generasi yang memiliki kredibilitas yang baik. Hal 

ini sesuai dengan perspektif Edward Sampson (    ) menegaskan bahwa source  

credibility karena faktor  biologis dan faktor sosial psikologis. Hal ini juga sama 

dengan padangan kredibilitas menurut Sanusi Baco mengungkapkan bahwa   

kredibilitas seseorang ditentukan oleh kekuatan ekonomi, turunan, karena  

keilmuannya, dan akhlaknya.
79
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Dalam hal penggunaan teknologi informasi dakwah, para muballigh ini 

belum maksimal karena belum tampak secara maksimal memanfaatkan media 

Koran, Televisi, Internet, dan radio sebagai media publikasi dakwah. Peran 

penting teknologi penunjang dakwah bagi mubalig Muhammadiyah perlu 

memanfaatkan media dalam menjelaskan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah  

melalui multimedia. Fasilitas ini secara maksimal belum dimanfaatkan oleh 

sebagian Mubalig Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai. Sementara media 

menurut Mc Luhan itu perpanjangan paca indra manusia.
80

 Meskipun para 

Muballigh menyadarai bahwa semakin canggih teknologi dakwah yang digunakan 

mubalig  Muhammadiyah semakin  efektif  mempengaruhi  manusia di Kabupaten 

Sinjai. 

D. Tantangan dan Peluang Dakwah Kultural Muhammadiyah di  Kabupaten 

Sinjai 

Dalam perkembangan Muhammadiyah Sinjai saat ini, menurut pengamatan 

peneliti tantangan dan peluang dakwah kultural Muhammadiyah Sinjai dapat 

digambarkan     sebagai berikut; 

 . Tantangan Dakwah Kultural Muhammadiyah di Sinjai 

Dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai sudah berlangsung cukup 

lama. Dakwah kultural Muhammadiyah dengan upaya dinamisasi dan purifikasi 

tentu mempunyai banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Dari hasil wawancara 

yang peneliti lakukan, maka beberapa tantangan dakwah kultural Muhammadiyah 
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sebagai berikut: 

a. Pemahaman dan penguasaan terhadap budaya lokal masyarakat Kabupaten 

Sinjai. 

Beberapa tradisi dan kebudayaan yang sudah tertanam kuat dalam 

masyarakat menjadikan Muhammadiyah untuk banyak belajar dan memahami 

tradisi masyarakat setempat. Dalam wawancara dengan dai Muhammadiyah yang 

ada di Sinjai Barat mengatakan: 

Dalam melaksanakan dakwah Islam, dai Muhammadiyah harus mengetahui 

bahasa dan kebiasaan masyarakat di Sinjai Barat ini. Karena ada beberapa 

masjid yang harus menggunakan bahasa konjo.
81

  

 

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan muballigh di Kecamatan 

Tellulimpoe yang mengatakan bahwa: 

Beberapa wilayah di Tellulimpoe ini harus menggunakan bahasa bugis 

dalam proses dakwah dan yang paling penting juga bahwa ada satu wilayah 

di sini yang materi dakwah itu jangan terlalu keras menyinggung soal 

kepemimpinan dan larangan mencuri. Karena dulu banyak pencurian ternak 

dan diduga beberapa pelaku itu dari daerah kampung itu. Tapi sekarang kita 

sedang menggalakkan program gerakan mujahid subuh yang digagas oleh 

PC Muhammadiyah tellulimpoe.
82

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam 

menugaskan muballighnya dibeberapa daerah tertentu harus selektif dan 

menunjuk muballigh yang mampu menguasai bahasa dan memahami kebiasaan 

masyarakat setempet. 

b. Kemampuan dalam mengintegarsikan paham Muhammadiyah dengan 

tradisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Sinjai. 
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Dinamisasi dimaknai Muhammadiyah sebagai kreasi tradisi yang memiliki 

kecenderungan untuk selalu berkembang dan berupaya melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik yang tentunya islami. Di sisi lain Muhammadiyah 

melestarikan dan mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam suatu budaya 

atau tradisi. Dalam hal ini Muhammadiyah harus mampu melakukan integrasi 

paham Muhammadiyah dengan tradisi kebudayaan yang ada di Sinjai. Misalnya 

saja dalam acara Marrimpa Salo, salah satu ritual yang wajib dilakukan adalah 

memanjatka doa kepada penguasa air, hal ini Muhammadiyah tampil untuk 

memimpin pembacaan doa kepada Allah SWT. Praktik ritual budaya seperti itu 

yang harus diintegrasikan oleh Muhammadiyah dengan pelaksanaan budaya di 

Sinjai. 

c. Perbedaan pemahaman dengan organisasi lain tentang integrasi Islam dan 

budaya 

Kehadiran organisasi dakwah yang lain di Kabupaten Sinjai tentu menjadi 

mitra dakwah bagi Muhammadiyah. Dalam upaya pencerahan ini menjadi hal 

yang positif dalam pengembangan dakwah. Tapi di sisi lain terdapat penafsiran 

yang berbeda dalam melihat kebudayaan di Sinjai. Hal ini dalam wawancara 

dengan budayawan di Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa: 

Dalam upaya integrasi Islam dan budaya terkadang kami menemukan 

perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dengan organisasi lain. 

Misalnya saja dalam pesta pernikahan, bagi Muhammadiyah penggunaan 

walasuji itu tidak apa-apa karena pemaknaan kita tentang walasuji itu hanya 

sebatas hiasan, namun ada juga organisasi yang melarang menggunakan 

walasuji itu. Mereka menganggap walasuji itu ada makna tersendiri yang 

dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam
83
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Menurut pengamatan peneliti, meskipun perbedaan dalam penafsiran ini 

muncul di masyarakat akan tetapi perbedaan ini tidak pernah dibesar-besarkan. 

Masyarakat lebih memilih untuk melakukan integrasi Islam dan tradisi sesuai 

dengan yang mereka pahami masing-masing. Para Tokoh Ormas Pun saling 

Memahami dan tidak menjadikan sebagai ajang untuk meruncingkan perbedaan. 

d. Citra Muhammadiyah sebagai paham yang beraliran keras 

Masih ada masyarakat yang menganggap Muhammadiyah ini sebagai 

organisasi yang keras. Bahkan penentuan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 

Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah menimbulkan citra bahwa 

Muhammadiyah melawan pemerintah. Meski anggapan ini masih ada namun 

jumlahnya tidak banyak. 

Dari keempat tantangan dakwah kultural Muhammadiyah di Kabupaten 

Sinjai, peneliti menilai bahwa Muhammadiyah Sinjai harus mengambil langkah-

langkah staretegis untuk menjawab tantangan itu: 

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi Muballigh secara 

berkala di setiap Kecamatan. Hal ini untuk memudahkan distribusi 

muballigh di wilayah tertentu yang berkesesuain antara kondisi wilayah 

dengan kompetensi Muballigh. 

- Melakukan kajian lebih mendalam untuk mengintegrasikan antara hasil 

putusan tarjih Muhammadiyah dengan budaya yang ada di Kabupaten 

Sinjai. 

- Penerimaan terhadap perbedaan paham organisasi lain ataupun kelompok 

lain terhadap cara menyikapi budaya yang ada di Kabupaten Sinjai. 



    
 

- Mendorong organisasi otonom Muhammadiyah untuk lebih memassifkan 

kegiatan di setiap kecamatan. Baik itu kegiatan sosial, seminar, pengajian, 

dan lain-lain. 

 . Peluang Dakwah Kultural Muhammadiyah di Sinjai 

a. Masyarakat Kabupaten Sinjai yang kental dengan Spiritual, 

menguntungkan bagi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. 

Kabupaten Sinjai dikenal dengan kearifan lokal istilah Panrita Kitta. 

Sehingga penerimaan masyarakat terhadap Muhammadiyah relatif lebih 

mudah. 

b. Perkembangan amal usaha yang sangat pesat menjadikan 

Muhammadiyah Sinjai berpeluang lebih luas dan inovatif bagi 

pengembangan kajian keislaman. Dengan perkembangan amal usaha ini 

menjadikan Muhammadiyah lebih mudah menjangkau dan 

mengeksplorasi budaya yang ada di Kabupaten Sinjai. 

c. Perhatian pemerintah Daerah Sinjai terhadap Muhammadiyah sangat 

besar, karena Muhammadiyah mampu mengembangkan pendidikan 

mulai TK sampai tingkat perguruan tinggi.  

d. Sumber daya manusia yang dimiliki Muhammadiyah dari berbagai latar 

belakang sosial, pendidikan, profesi, kompetensi, serta integritas moral 

dan peran sosial yang cukup potensial sehingga terbesar luas di banyak 

struktur dan lingkungan kelembagaan baik di pemerintahan maupun 

non-pemerintahan. 



    

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada masalah yang diteliti dan kaitannya dengan uraian yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

 . Muhammadiyah menerapkan dakwah kultural di Kabupaten Sinjai karena 

sebagian wilayah di Kabupaten Sinjai masih terdapat warisan budaya yang 

bertahan sampai saat ini, masih ditemukan tradisi leluhur yaitu menganut 

kepercayaan nenek moyang, adanya trauma terhadap dakwah Islam masa 

lalu dan kondisi masyarakat Kabupaten Sinjai yang membutuhkan model 

dakwah kultural. Penerapannya dakwah kultural Muhammadiyah di 

Kabupaten Sinjai yaitu setelah dicetuskannya dakwah kultural 

Muhammadiyah tahun      dan menjadi agenda nasional 

Muhammadiyah. 

 . Implementasi transformasi nilai-nilai Islam dakwah kultural 

Muhammadiah di Kabupaten Sinjai dibagi menjadi   bagian yaitu: 

a. Dakwah Kultural dan budaya lokal yaitu mengakomodasi dan 

menghormati budaya lokal dalam menyebarkan ajaran Islam. Hal ini 

ini bisa dilihat dari dakwah kultural Muhammadiyah dalam tradisi 

Marrimpa Salo, Dakwah kultural Muhammadiyah dalam tradisi 

Mappogau Hanua, Dakwah kultural Muhammadiyah dalam acara 

perkawinan, Penggunaan bahasa Lokal dalam dakwah, dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaanya Muhammadiyah menjadikan tradisi budaya 

    



    

 

sebagai media untuk mentransformasi nilai-nilai Islam. Namun di sisi 

lain Muhammadiyah tetap berhati-hati dalam proses tradisi yang 

dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. 

b. Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui apresiasi seni. 

Muhammadiyah menyadari bahwa seni merupakan satu aspek yang 

baik untuk dikembangkan. Karena seni memiliki penggemar tersendiri, 

olehnya itu Muhammadiyah juga memanfaatkan momentum dakwah 

melalui seni. 

c. Dakwah Kultural Muhammadiyah Sinjai melalui multimedia. 

Pemanfaatan media bukan merupakan hal baru di Muhammadiyah. 

Penggunaan media untuk berdakwah di Kabupaten Sinjai dibagi 

menjadi   kategori yaitu media cetak, media elektronik/ digital, dan 

media internet. Hanya saja penggunaan media internet dalam 

pelaksanaan dakwah belum dimaksimalkan oleh para mubballigh 

Muhammadiyah Kab. Sinjai. 

d. Dakwah kultural Muhammadiyah Sinjai melalui Gerakan Jamaah 

Dakwah Jamaah (GJDJ). Pengembangan dakwah melalui kelompok-

kelompok pengajian, diskusi, perkaderan dan lain-lain.  

 . Tantangan dan Peluang Dakwah Kultural Muhammadiyah di Sinjai 

sebagai berikut: 

a. Tantangannya yaitu : Pemahaman dan penguasaan terhadap budaya 

lokal masyarakat Kabupaten Sinjai, Kemampuan dalam 

mengintegarsikan paham Muhammadiyah dengan tradisi kebudayaan 



    

 

yang ada di Kabupaten Sinjai, Perbedaan pemahaman dengan 

organisasi lain tentang integrasi Islam dan budaya, dan Citra 

Muhammadiyah sebagai paham yang beraliran keras. 

b. Peluangnya yaitu : Masyarakat Kabupaten Sinjai yang kental dengan 

Spiritual, pertumbuhan amal usaha yang baik, perhatian pemerintah 

daerah, dan memiliki sumber daya manusia yang banyak. 

B. Implikasi Penelitian 

Muhammadiyah di Kabupaten Sinjai tergolong sangat besar jika dilihat dari 

aspek aset dan fasilitas dakwah yang dimilikinya. Tidak ada organisasi 

kemasyarakatan yang sebesar Muhammadiyah yang memiliki fasilitas khusus di 

Kabupaten Sinjai. Selain itu jika ditinjau dari kuantitas kader yang dimiliki, juga 

termasuk organisasi masyarakat yang terbesar yang ada di Kabupaten Sinjai. 

Namun dengan begitu tentu dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh 

Muhammadiyah Kabupaten Sinjai juga memiliki kelemahan dan kekurangan. 

Olehnya implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran atau rekomendasi yang 

perlu segera ditindak lanjuti oleh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai sebagai 

berikut: 

 . Perlu memperkuat gerakan dakwah di tengah masyarakat di tingkat cabang 

dan ranting.  

 . Penguasaan budaya masyarakat sebagai penguatan agenda dakwah. 

 . Dakwah kultural sebagai strategi dakwah Muhammadiyah ditengah 

masyarakat harus menjadi agenda berkelanjutan. 



    

 

 . Meningkatkan kegiatan pelatihan muballigh untuk mengupdate 

kompetensi muballigh Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. 

 . Penggunaan media komunikasi dan informasi harus menjadi prioritas para 

muballigh Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwahnya.  
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RPP KURIKULUM MERDEKA 2023 

IPAS SD KELAS 4 

INFORMASI UMUM 

A. IDENTITAS MODUL 

Penyusun : SWI SISCA FAJRIANI 

Instansi : MI. AL-ABRAR KOTA MAKASSAR 

Tahun Penyusunan : Tahun 2023 

Jenjang Sekolah : SD 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) 

Fase / Kelas : B / 4 

BAB II : Wujud Zat dan Perubahannya 

Topik : A. Massa dan Volume 

  B. Karakteristik dan Sifat Benda Padat, Cair, dan Gas 

  C. Perubahan Wujud Benda 

Alokasi Waktu : 27 JP 

B. KOMPETENSI AWAL 

❖ Mengenali materi dan karakteristiknya. 

❖ Mempelajari karakteristik wujud zat/materi. 

❖ Mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. 

 

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 

2) Berkebinekaan global, 

3) Bergotong-royong, 

4) Mandiri, 

5) Bernalar kritis, dan 

6) Kreatif. 

 

D. SARANA DAN PRASARANA 

❖ Sumber Belajar : (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Republik Indonesia, 2021 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV, 

Penulis: Amalia Fitri, dkk dan Internet), Lembar kerja peserta didik 

A.1 Apa Itu Massa? 

❖ Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik: 

1. Neraca lengan atau timbangan analog. 

2. Beberapa benda yang akan ditimbang (berdasarkan masukan peserta didik) 

Contoh: batu, kerikil, kapas, garam, tisu, buku, dll. 

A.2 Apa Itu Volume? 

❖ Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik: 

1. Baskom atau wadah berukuran besar; 

2. Botol berbagai ukuran (2 variasi); 



3. Mangkuk berbagai ukuran (2 variasi); 

4. Benda-benda lain yang dapat menampung zat cair  berukuran kecil; 

5. Air (sekitar 200 ml); 

6. Minyak goreng (sekitar 200 ml); 

7. Beras atau pasir (sekitar 200 gram). 

B. Memangnya Wujud Materi Seperti Apa? 

❖ Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik: 

1. Batu/kayu/besi atau benda padat sejenis; 

2. Plastisin; 

3. Kertas; 

4. Botol plastik (3 buah); 

5. Gelas transparan; 

6. Wadah transparan; 

7. Pewarna makanan; 

8. Air; 

9. Balon (2 buah untuk masing-masing peserta didik); 

10. Cutter; 

11. Gunting. 

C. Bagaimana Wujud Benda Berubah? 

❖ Perlengkapan untuk guru: 

1. Batu/kayu/besi atau benda padat sejenis; 

2. Plastisin; 

3. Kertas; 

4. Botol plastik (3 buah); 

5. Gelas transparan; 

6. Wadah transparan; 

7. Pewarna makanan; 

8. Air; 

9. Balon (2 buah untuk masing-masing peserta didik); 

10.Cutter; 

11.Gunting. 

 

E. SARANA DAN PRASARANA 

❖ Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan 

memahami materi ajar. 

❖ Peserta didik dengan pencapaian tinggi: mencerna dan memahami dengan cepat, 

mampu mencapai keterampilan berfikir aras tinggi (HOTS), dan memiliki 

keterampilan memimpin. 

 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

❖ Pembelajaran Tatap Muka 

 



KOMPONEN INTI 

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

❖ Tujuan Pembelajaran Bab 1 : 

1. Mengenali materi dan karakteristiknya. 

2. Mempelajari karakteristik wujud zat/materi. 

3. Mempelajari bagaimana perubahan wujud zat terjadi. 

❖ Tujuan Pembelajaran Topik A : 

1. Peserta didik mengenali materi dan karakteristiknya. 

2. Peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat/materi. 

3. Peserta didik mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. 

❖ Tujuan Pembelajaran Topik B : 

1. Mendeskripsikan karakteristik wujud padat, cair, dan gas. 

2. Mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan zat padat, cair atau gas. 

3. Membedakan karakteristik wujud padat, cair dan gas. 

❖ Tujuan Pembelajaran Topik C : 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat 

terjadi.  

 

B. PEMAHAMAN BERMAKNA 

Topik A. Zat, Makhluk Apa Itu?: 

❖ Meningkatkan kemampuan siswa bisa mengenali materi dan karakteristiknya, 

mempelajari karakteristik wujud zat/materi, dan mencari tahu bagaimana perubahan 

wujud zat terjadi. 

Topik B. Memangnya Wujud Materi Seperti Apa?: 

❖ Meningkatkan kemampuan siswa bisa mendeskripsikan karakteristik wujud zat 

padat, cair dan gas, mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair atau gas, dan dapat 

membedakan karakteristik wujud zat padat, cair dan gas. 

Topik C. Bagaimana Wujud Benda Berubah?: 

❖ Meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda 

yang terjadi, dan menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. 

 

C. PERTANYAAN PEMANTIK 

Pengenalan Topik Bab 1 

1. Apa itu wujud? 

2. Mengapa air teh bisa berubah menjadi es teh? 

3. Apa bedanya air dan es? 

Topik A. Materi, Makhluk Apa Itu?: 

1. Apa itu materi? 

2. Seperti apa saja wujud materi? 

3. Bagaimana wujud materi dapat berubah-ubah? 



Topik B. Memangnya Wujud Materi Seperti Apa?: 

Topik C. Bagaimana Wujud Benda Berubah?: 

1. Apa itu mencair dan membeku? 

2. Apa itu menguap dan mengembun? 

3. Apa itu menyublim? 

 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KegiatanPendahuluan 

 Kegiatan Orientasi 

1. Peserta didik dan Guru memulai dengan berdoa bersama. 

2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. 

Kegiatan Apersepsi (2 JP) 

1. Mulailah kelas dengan membagikan es teh, es batu, atau benda apapun yang bisa 

meleleh/mencair.  

2. Tanyakan kepada peserta didik, bagaimana bentuk teh yang sudah jadi? Apa bedanya 

dengan saat membuat kemarin? 

3. Pancing diskusi sampai peserta didik memahami bahwa teh semula berbentuk cair, 

namun sekarang berbentuk padat (es). 

4. Jelaskan kepada peserta didik bahwa cair dan padat adalah sebuah wujud dari benda. 

Lakukan diskusi agar siswa memahami perbedaan wujud dan bentuk. Wujud adalah 

karakter dari suatu benda/materi, berupa padat, cair, atau gas. Sedangkan bentuk 

adalah rupa dari suatu benda, misal kubus, lonjong, bola, dsb.  

5. Ajaklah peserta didik bermain aktivitas berikut: 

Peserta didik menggambar sebuah situasi yang di dalamnya terdapat benda-benda 

cair dan padat. Misal di dapur: ada benda-benda dapur, air dalam galon, sirup dalam 

botol, dan sebagainya. 

6. Lakukan diskusi mengenai benda-benda yang ditemukan/digambar peserta didik dan 

gunakan untuk penguatan dalam membedakan wujud dan bentuk. 

7. Tanyakan pada peserta didik, apakah ada wujud lain selain padat dan cair? Setelah 

tanya jawab, sampaikanlah mengenai wujud dan zat dan gunakan udara dan asap 

sebagai contoh. 

8. Tunjukan pada peserta didik es teh yang mulai meleleh. Diskusikan peristiwa ini dan 

mengenai wujudnya bersama peserta didik. 

9. Sampaikanlah pada peserta didik bahwa di bab ini mereka akan belajar mengenai 

wujud benda dan perubahannya, salah satunya adalah seperti yang terjadi pada es 

teh tersebut. 

10.Pandulah peserta didik untuk menggali apa yang ingin mereka ketahui tentang 



wujud benda serta perubahannya. 

11.Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan 

dengan apa yang ingin diketahui peserta didik mengenai wujud benda dan 

perubahannya. 

Kegiatan Inti 

Pengajaran Topik A: Materi, Makhluk Apa Itu? (5 JP) 

 

1. Mulailah dengan mengarahkan peserta didik mengamati gambar pembuka bab 

dan pembuka topik A. 

2. Ajukan pertanyaan pada peserta didik apa saja makhluk hidup dan benda tak 

hidup yang terlihat pada gambar berikut ini? 

Makhluk hidup: manusia, pohon. Benda tak hidup: tas, es krim, baju yang 

digunakan anak-anak, pagar, gedung, langit, bangku dan lain-lain. 

3. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik apa persamaan antara benda makhluk 

hidup dan benda tak hidup? 

Sama-sama bisa dilihat, sama-sama bisa dipegang, sama-sama bisa 

dirasakan. 

4. Lakukan kegiatan literasi pada narasi pembuka Topik A. 

5. Lakukan diskusi mengenai kesamaan makhluk hidup dan benda tak hidup, apa 

itu materi, dan ciri-cirinya. 

6. Berikan pemahaman kepada peserta didik bahwa: 

a. Makhluk hidup dan benda tak hidup memiliki kesamaan utama bahwa 

semuanya dapat diindera (dilihat, dirasa, diraba).; 

b. Semua yang bisa diindera itu disebut dengan materi; 

c. Makhluk hidup dan benda tak hidup merupakan materi; 

d. Ciri-ciri utama materi adalah menempati ruang dan memiliki massa. 

7. Berikan pengantar kepada peserta didik bahwa guru akan mendemonstrasikan 

bagaimana ciri-ciri suatu materi dengan cara mengukur massa serta 

membuktikan bahwa materi menempati ruang. 

8. Ajaklah peserta didik untuk menentukan benda-benda yang akan diukur 

massanya (berikan syarat bahwa benda-benda tersebut harus berbeda ukuran, 

namun masih dapat ditimbang menggunakan timbangan analog atau neraca 

lengan yang ada). 

Misalkan: tanyakan pada peserta didik, “Menurut kalian, apa benda yang cukup 

kecil yang bisa ditimbang menggunakan timbangan atau neraca lengan ini?”. 

9. Mulailah melakukan demonstrasi menimbang dua buah benda menggunakan 

timbangan analog atau neraca lengan (benda apapun yang cukup kecil namun 

memiliki perbedaan massa yang signifikan sesuai saran/rekomendasi peserta 

didik). 

10.Ajukan pertanyaan kepada peserta didik: “Menurut kalian, mana yang lebih berat 

di antara kedua benda ini?” 

11.Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya. 

12.Berikan ulasan atas jawaban yang diajukan peserta didik terkait fakta mana 



benda yang lebih berat. 

13.Lakukan pembahasan mengenai massa dan kenapa ada benda yang lebih berat 

dan ringan. Gunakan konsep pada informasi untuk guru sebagai alat bantu. 

 

 

1. Berikan pengajaran kepada peserta didik mengenai kegiatan ini sesuai pada 

instruksi di Buku Siswa. 

2. Ulangi demonstrasi menggunakan benda-benda yang berbeda (sesuai saran 

peserta didik). 

3. Arahkan peserta didik untuk menyalin contoh tabel di Buku Siswa pada buku 

tugasnya. 

4. Bimbing peserta didik mengisi tabel pengamatan tersebut berdasarkan hasil 

demonstrasi. 

5. Lakukan penguatan lagi terhadap massa dan materi. Gunakan Belajar Lebih 

Lanjut pada Buku Siswa sebagai kegiatan literasi. 

6. Berikan pemahaman kepada peserta didik agar tidak terjadi miskonsepsi sepeti 

pada Informasi untuk guru. 

7. Untuk membantu peserta didik mengetahui keterkaitan antara materi dengan 

massa, ajaklah peserta didik untuk melakukan aktivitas pengamatan dan 

pengumpulan data 

8. Berikan arahan kepada peserta didik mengenai kegiatan sesuai instruksi pada 

buku siswa. Gunakan contoh gambar pada Buku Siswa atau kemasan asli 

sebagai alat bantu untuk memberikan contoh pada peserta didik. 

9. Setelah semua murid mendapatkan bekas kemasan makanan, buatlah tabel di 

papan tulis seperti ini 

Nama Produk Ukuran Kemasan (Dalam cm) Keterangan Massa Tertera 

   

   

   

10. Kemudian mintalah setiap siswa ukur menggunakan penggaris ukuran 

kemasan tersebut dan mencari tahu berapa massa nya (dilihat pada 



kemasan). 

11. Tuliskan nama makanan, ukuran kemasan dan keterangan massa tertera dari 

setiap murid. 

12. Ajak siswa menganlisis data di papan tulis dan menyimpulkan pada buku 

tugas: 

a. Produk apa yang paling berat? 

b. Produk apa yang paling besar? 

c. Apakah produk yang paling berat juga produk yang paling besar? 

13. Lakukan pembahasan untuk membahas kesimpulan tersebut. 

 

1. Berikan ulasan singkat kepada peserta didik bahwa ciri-ciri materi adalah 
menempati ruang, atau memiliki volume. 

2. Gunakan teks pembuka topik A2 sebagai kegiatan literasi dan pancingan untuk 
diskusi mengenai volumenya. 

3. Sampaikan kepada peserta didik bahwa guru akan memandu proses demonstrasi 
agar peserta didik lebih memahami apa itu volume. 

4. Susun perlengkapan dengan saling bersebelahan seperti ilustrasi berikut ini. 

 

5. Masukkan seluruh air ke dalam wadah pertama, lalu tanyakan kepada peserta 
didik: apakah air ini mengisi botol? 

Iya. 

6. Masukkan seluruh air pada wadah pertama ke wadah kedua, lalu tanyakan 
kepada peserta didik: apakah air ini mengisi wadah kedua? 

Iya. 

7. Pindahkan separuh air dari wadah kedua ke wadah ketiga, lalu tanyakan kepada 
peserta didik: apakah air ini juga mengisi wadah ketiga? 

Iya. 

8. Pindahkan seluruh air ke wadah besar, lalu ulangi langkah 5, 6 dan 7 

menggunakan minyak goreng 

 

 



9. Berikan penjelasan kepada peserta didik tentang ciri-ciri materi yaitu menempati 

ruang tertentu 

10. Tanyakan kepada peserta didik, apakah beras/pasir merupakan materi? Mintalah 
penjelasan atas jawaban mereka 

Termasuk materi. 

11. Demonstrasikan proses memindahkan beras/pasir ke setiap wadah 

12. Elaborasikan pemahaman peserta didik tentang ciri-ciri materi (menempati 

ruang) dengan fakta bahwa beras/pasir menempati setiap wadah. Berikan 

penjelasan juga bahwa menempati ruang artinya suatu materi memiliki volume 

tertentu. 

13. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik, “Apa lagi yang menurut kalian 

merupakan materi?” 

14. Kemudian demonstrasikan bagaimana materi tersebut menempati volume 

tertentu. Guru bisa mengelaborasikan pemahaman peserta didik tentang volume 

dengan cara meraba bentuk dari suatu materi. Bukti bahwa benda menempati 

ruang adalah bahwa benda tersebut memiliki bentuk tertentu. 

 
1. Untuk membantu peserta didik mengetahui keterkaitan antara materi dengan 

volume, ajaklah peserta didik untuk melakukan aktivitas pengamatan dan 

pengumpulan data 

2. Berikan arahan kepada peserta didik mengenai kegiatan sesuai instruksi pada 

buku siswa. Gunakan contoh gambar pada Buku Siswa atau kemasan asli 

sebagai alat bantu untuk memberikan contoh pada peserta didik. 

 

3. Setelah semua murid mendapatkan bekas kemasan cairan, buatlah tabel di 

papan tulis seperti ini 

Nama Produk Keterangan Volume Tertera 

  

  

  

4. Kemudian mintalah setiap peserta didik untuk mencari tahu berapa volumenya 

(dilihat pada kemasan) 

5. Tuliskan nama produk dan keterangan volume yang tertera pada kemasan. 



6. Ajak siswa menganalisis data di papan tulis dan menyimpulkan pada buku tugas: 

a. Produk apa yang volumenya lebih besar? 

b. Produk apa yang volumenya lebih kecil? 

c. Apa jumlah volume memengaruhi bentuk kemasan? Bagaimana 

pengaruhnya? Semakin besar volume, semakin besar ukuran kemasan. 

7. Lakukan pembahasan untuk membahas kesimpulan tersebut. Gunakan buku 

belajar lebih lanjut sebagai alat bantu dan kegiatan literasi. 

Pengajaran Topik B: Memangnya Wujud Materi Seperti Apa? (8 JP) 

1. Mulailah dengan mengarahkan peserta didik mengamati gambar pembuka 

Topik B. 

2. Mintalah peserta didik untuk menyebutkan materi apa saja yang ada dalam 

gambar akuarium di halaman tersebut? 

Air, gelembung udara, kaca, ikan, tanaman hias, batu. 

3. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik apakah setiap materi yang ada di 

dalamnya memiliki sifat yang sama? 

Tidak. Setiap materi memiliki sifat yang berbeda-beda, Contoh: air dan 

batu memiliki sifat yang berbeda. Air bisa mengalir, batu tidak. Batu 

sangatlah keras, namun air tidak, dll. 

4. Berikan penjelasan kepada peserta didik bahwa materi itu wujud dan sifatnya 

berbeda-beda. Ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 

5. Berikan pengantar kepada peserta didik bahwa guru akan mendemonstrasikan 

bagaimana dan seperti apa sifat dari padat, cair, dan gas. 

6. Letakkan batu, kayu, besi dan kelereng di atas meja. Guru juga bisa membuat 

menjadi percobaan kelompok atau individu. 

7. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menekan setiap benda dan 

mengamati apakah ada perubahan bentuk pada benda tersebut atau tidak. Lalu 

tanyakan pada peserta didik, “Ketika ditekan apakah bentuk bendanya 

berubah?” 

Tidak. 

8. Letakkan kertas/karton di  atas  meja,  kemudian  berikan  kesempatan kepada 

peserta didik untuk merobek atau menggunting kertas/karton ter- sebut. Ajak 

peserta didik untuk mengamati apakah ada perubahan bentuk? Kemudian 

mintalah pendapat kepada peserta didik, apakah kira-kira kertas/ karton itu bisa 

kembali menjadi bentuk semula? 

Tidak. 

9. Ambil botol plastik kemudian remas botol tersebut lalu tanyakan kepada peserta 

didik, apakah mungkin botol dikembalikan ke wujud semula? 

Tidak. 

10. Siapkan plastisin dan arahkan peserta didik untuk menekan hingga berubah 

bentuk. Guru juga bisa meminta peserta didik untuk membuat bentuk yang 

mereka suka. 

11. Letakkan semua benda ke dalam baskom (wadah) berukuran besar, lalu 

diamkan. 

 



12. Buatlah tabel berikut di papan tulis dan minta peserta didik untuk menyalinnya 

di buku tugas masing-masing. 

Benda Ditekan Digunting Diremas Di dalam wadah 

     

     

 

13. Arahkan peserta didik untuk mengisi tabel sesuai hasil pengamatannya. 

14. Ajak peserta didik membuat kesimpulan mengenai benda padat berdasarkan 

data dalam tabel. 

15. Gunakan teks “Seperti apa bentuk dan sifat benda padat?”  

1. Ambil 1 gelas air, tambahkan 1-2 tetes pewarna makanan, lalu tuangkan ke 

dalam botol plastik, lalu amati bentuk dan gerakan air. 

2. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik, “Menurut kalian bagaimana bentuk air 

di dalam wadah ini. 

Berbentuk seperti botol. 

3. Ambil 1 gelas air yang sudah diberi pewarna makanan (yang berbeda dari warna 

tahapanno2),lalutuangkankegelaskaca/plastik,laluamatibentukdangerakan air 

Ajukan pertanyaan kepada peserta didik, “Menurut kalian apa perbedaan bentuk 

air di antara kedua wadah ini (sambil menunjuk wadah di tahapan no 2 dan 

tahapan no 3). 

4. Ambil 1 gelas air, lalu tuangkan ke wadah transparan, lalu amati bentuk dan 

gerakan air. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik, “Menurut kalian apa 

perbedaan bentuk air di antara ketiga wadah ini (sambil menunjuk wadah di 

tahapan no 2, 3 dan 4). 

5. Beri tanda garis pada batas atas permukaan air di dalam botol. 

6. Buang air dari wadah gelas dan wadah transparan, lalu pindahkan seluruh air 

dari botol ke gelas. Ajak peserta didik mengamati perubahan bentuknya. 

7. Pindahkan kembali seluruh air dari gelas ke dalam botol, lalu ajak peserta didik 

mengamati ketinggian permukaan air pada botol. Ajukan pertanyaan kepada 

peserta didik, “Apakah volume air di dalam botol ini berubah? Apakah ada 

perbedaan ketinggian permukaan air di dalam botol pada saat semula dengan 

saat ini. 

8. Buang air pada wadah transparan, lalu ambil beras sebanyak 1 gelas kemudian 

tuangkan ke dalam wadah transparan. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik, 

“Menurut kalian bagaimana bentuk butiran beras yang ada di dalam wadah ini”? 

Bentuk butiran beras akan tetap seperti butiran beras. Meskipun bentuk 

keseluruhan butiran beras akan mengisi setiap bagian kosong dalam 

wadah. 



9. Ajak peserta didik untuk membuat prediksi mengenai sifat benda cair 

berdasarkan pengamatan ini. Berikan petunjuk seperti bagaimana bentuk benda 

cair? Apa yang membedakannya dengan benda padat? dsb. 

10. Gunakan teks “Seperti apa bentuk dan sifat benda cair?” pada Belajar Lebih 

Lanjut di Buku Siswa sebagai alat bantu untuk siswa mengambil kesimpulan 

mengenai sifat benda cair. 

 

  

 

 

1. Berikan pengarahan kegiatan percobaan yang akan dilakukan sesuai dengan 

instruksi pada Buku Siswa. 

2. Pandu peserta didik melakukan percobaan secara bertahap. Bimbing peserta 

didik melakukan pengamatan sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya. 

3. Awasi penggunaan cutter/pisau saat melakukan langkah nomor 4 di Buku 

Siswa. 

4. Ajak peserta didik untuk membuat prediksi mengenai sifat benda gas 

berdasarkan pengamatan ini. Berikan petunjuk seperti bagaimana bentuk benda 

gas? Apa yang membedakannya dengan benda padat dan cair? dsb. 

5. Gunakan teks “Seperti apa bentuk dan sifat gas?” pada belajar lebih lanjut di 

buku siswa sebagai alat bantu untuk siswa mengambil kesimpulan mengenai 

sifat benda gas.  

Pengajaran Topik C: Bagaimana Wujud Benda Berubah? (5 JP) 

C.1 Apa Itu Mencair dan Membeku? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lakukan kegiatan literasi pada narasi Topik C. Lanjutkan diskusi sampai peserta 

didik dapat menceritakan pengalaman serupa dengan Banu. 

Persiapan sebelum kegiatan: 

Siapkan alat dan bahan sesuai keterangan pada Buku Siswa. Direkomen- dasikan 

percobaan ini dilakukan secara individu. 

Persiapan sebelum kegiatan: 

● Siapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan di Buku Siswa. 

● Percobaan ini akan menggunakan api. Pastikan area cukup aman dan peserta didik 

selalu dalam pengawasan guru. 

● Termoter yang dibutuhkan adalah termometer skala 100oC bukan termometer badan. 

Jika kesulitan, guru bisa mengajak peserta didik merasakan suhu udara di sekitar. 



2. Gali pemahaman awal peserta didik dengan istilah mencair atau meleleh. 

3. Arahkan kegiatan percobaan sesuai dengan instruksi pada Buku Siswa. Bimbing 

peserta didik untuk melakukan pengamatan secara bertahap. 

4. Lakukan diskusi berdasarkan hasil pengamatan peserta didik. 

5. Gunakan Belajar Lebih Lanjut di C.1 sebagai alat bantu untuk penguatan konsep 

mencair dan membeku pada peserta didik. 

 C.2 Apa Itu Menguap dan Mengembun? 

   

  

 

 

1. Lakukan kegiatan narasi pada teks di C.2. 

2. Lanjutkan diskusi dengan mengajak peserta didik menceritakan pengalamannya 

melihat kabut, uap, dan sejenisnya. 

3. Berikan pemaparan kepada siswa bahwa awan yang terlihat di langit sebenarnya 

adalah uap-uap air berbentuk gas yang berkumpul menjadi satu dan akan turun 

menjadi hujan. 

4. Berikan pengantar kegiatan yang mengarahkan peserta didik memahami bentuk 

perubahan wujud zat dari cair ke gas (menguap) dan dari gas ke cair 

(mengembun). 

5. Pandu peserta didik untuk melakukan percobaan seperti pada instruksi di Buku 

Siswa. Lakukan percobaan secara bertahap. 

6. Lakukan diskusi berdasarkan hasil pengamatan peserta didik. 

7. Gunakan Belajar Lebih Lanjut di C.2 sebagai alat bantu untuk penguatan konsep 

menguap dan mengembun pada peserta didik. 

  

Persiapan sebelum kegiatan: 

● Siapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan di buku siswa 

● Percobaan ini akan menggunakan api. Pastikan area cukup aman dan peserta 

didik selalu dalam pengawasan guru. 



 C.3 Apa Itu Menyublim dan Terdisposisi? 

  

 

 

 

 

1. Lakukan kegiatan literasi dengan teks pada C.3. 

2. Gali pengetahuan peserta didik mengenai kapur barus. Lanjutkan diskusi 

dengan bertanya apa yang terjadi pada kapur barus yang sudah lama? apakah 

kapur barusnya habis? Kemana perginya kapur barus? 

3. Berikan pengarahan untuk kegiatan percobaan ini sesuai instruksi pada buku 

siswa. 

4. Catatan untuk percobaan ini: 

a. Percobaan ini akan menghasilkan gas kapur barus yang tidak boleh dihirup 

secara langsung. Sehingga penggunaan masker menjadi penting.  

b. Pastikan peserta didik tidak menggunakan kaca arloji sehingga uap kapur 

barus tidak menyebar ke seluruh ruangan. 

c. Jika mau mengamati kristal yang terbentuk, disarankan untuk dilakukan di 

luar ruangan. 

d. Guru membawa gelas kimia yang masih ditutup kaca arloji ke luar. Biarkan 

gas dalam gelas mengalir ke luar terlebih dahulu sebelum mengajak peserta 

didik mengamati kristal yang terbentuk. 

5. Lakukan diskusi berdasarkan hasil pengamatan peserta didik. 

6. Gunakan belajar lebih lanjut di C.3 sebagai alat bantu untuk penguatan konsep 

menyublim pada peserta didik. 

 

1. Untuk memandu proyek belajar, lihat Panduan Proyek Belajar pada Panduan 

Umum Buku Guru. 

2. Libatkan orang tua jika percobaan dilakukan di rumah. Jika di sekolah, pastikan 

peserta didik dalam pengamatan guru saat melakukan percobaan dengan api. 

Persiapan sebelum kegiatan: 

● Siapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan di Buku Siswa 

● Sebaiknya percobaan dilakukan di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus 

dan semua jendela dalam kondisi terbuka. 

● Siapkan masker untuk masing-masing peserta didik. 



3. Berikan contoh bentuk laporan yang perlu disajikan kepada peserta didik. 

4. Peserta didik akan melakukan presentasi untuk melaporkan hasil percobaannya. 

5. Jenis kegiatan presentasi/penyajian dapat dilihat di Panduan Umum Buku Guru. 

 

Contoh Rubrik Penilaian Guru 

Kriteria Penilaian Sangat Baik Baik Cukup Perlu Perbaikan 

Isi laporan memuat: Memenuhi Memenuhi 5 Memenuhi 3-4 Memenuhi 1-2 

1. Judul semua kriteria yang kriteria yang kriteria yang 

2. Tujuan kriteria yang diharapkan. diharapkan. diharapkan. 

3. Alat dan Bahan diharapkan.    

4. Langkah percobaan     

5. Hasil Pengamatan     

6. Kesimpulan     

Pemahaman konsep Dapat Dapat Dapat Tidak dapat 
 menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan 
 konsep konsep konsep konsep 
 perubahan perubahan perubahan perubahan 
 wujud dengan wujud dengan wujud dengan wujud yang 

 benar disertai 

bagan. 

benar namun 

tidak disertai 

bagan. 

1-2 kesalahan. terjadi. 

Kreativitas dan estika: Memenuhi Memenuhi 2 Memenuhi 1 Seluruh kriteria 

1. Memanfaatkan semua kriteria yang kriteria yang tidak terpenuhi. 

penggunaan bahan kriteria yang diharapkan. diharapkan.  

yang ada. diharapkan.    

2. Siswa membuat     

modifikasi atau     

pengembangan sendiri     

di luar arahan.     

3. Tampilan laporan     

menarik, rapi, dan     

tersusun dengan baik.     

Penyelesaian Masalah dan Aktif mencari Bisa mencari Memerlukan Pasif jika 

Kemandirian. ide atau mencari solusi namun bantuan setiap menemukan 
 solusi jika ada dengan arahan menemukan kesulitan 
 hambatan. sesekali. kesulitan namun  

   ada inisiatif  

   bertanya.  

 

 

E. REFLEKSI 

Topik A: Zat, Makhluk Apa Itu? 

1. Menurut kalian apa itu volume? 

Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. 

2. Berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, apa perbedaan 

antara volume dengan massa? 

Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas 

sedangkan massa adalah ukuran suatu benda yang berwujud padat. 



3. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? 

Volume benda diukur menggunakan gas ukur atau pipet ukur. 

 

 

 

Topik B: Memangnya Wujud Materi Seperti Apa? 

1. Apa perbedaan antara batu/kayu/besi dengan kertas/karton, botol plastik dan 

plastisin? 

Batu, kayu, besi sifatnya keras dan bentuknya sulit diubah. Sedangkan 

kertas/karton, botol plastik dan plastisin sifatnya lunak dan bentuknya 

mudah diubah. 

2. Ketika batu/kayu/besi/kelereng dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya 

berubah? 

Tidak. Batu, kayu, besi, kelereng bentuknya tidak berubah ketika 

dimasukkan ke dalam botol. 

3. Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya menjadi lebih kecil? 

Tidak semua benda padat  volumenya bisa dibuat menjadi lebih kecil. 

1. Menurut kalian, apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas 

kaca/plastik dan wadah transparan? 

Iya, di dalam botol air berbentuk botol. Di dalam gelas air berbentuk gelas. 

Di dalam wadah air berbentuk seperti wadah. 

2. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? 

Tidak, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. 

3. Apakah volume air berubah-ubah? 

Tidak. Volume air tetap, meskipun bentuknya berubah-ubah. 

4. Menurut pendapatmu, beras/pasir termasuk cairan atau padatan? 

Beras termasuk padatan. Karena bentuk butiran beras tetap, tidak 

berubah-ubah meskipun berada di wadah yang berbeda-beda. 

 

 

1. Apa hal menarik yang kamu temukan selama melakukan aktivitas ke-3? 

Bervariasi. 

2. Apakah udara menempati ruang? Apa buktinya? 

Iya, buktinya adalah balon dapat menggelembung. Bukti lainnya adalah 

udara dapat menggeser botol yang menghadap lubang. 

3. Apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair dan gas? 

Benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati, gas dapat mengalir, 

volume gas berubah-ubah. 

 



Topik C: Bagaimana Wujud Benda Berubah? 

1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? 

Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. 

2. Mengapa lilin dan agar-agar dapat kembali menjadi padat setelah didiamkan? 

Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi 

dingin setelah api dipadamkan. 

3. Lalu apa yang terjadi ketika agar-agar yang padat dipanaskan lagi? 

Agar-agar kembali menjadi cair. 

4. Menurutmu  apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah 

menjadi cair atau pun berubah menjadi padat? 

Panas atau kalor. Api merupakan sumber kalor. Jika suatu benda 

dipanaskan hingga temperatur tertentu benda itu bisa berubah wujud dari 

padat menjadi cair. 

1. Apa yang terjadi ketika air terus dipanaskan? 

Air akan menjadi panas dan lama-kelamaan akan mendidih. 

2. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? 

Kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah 

wujud menjadi gas. 

3. Menurutmu, jika  pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul 

air di permukaan tutup panci? 

Akan tetap ada air di tutup panci, hanya saja jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan jika diberikan es batu di atasnya. 

4. Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? 

Karena es mendinginkan suhu di sekitarnya. Uap air akan berubah wujud 

menjadi cair ketika suhu lingkungan di sekitarnya lebih rendah. 

1. Apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? 

Kapur barus mulai berubah wujud menjadi uap/gas. 

2. Perhatikan kapur barus yang tadi dipanaskan, apakah ukurannya berubah? 

Mengapa bisa berubah? Menurut kalian ke mana perginya kapur barus yang tadi 

dipanaskan? 

Ukuran kapur barus menjadi lebih kecil. Hal ini terjadi karena kapur 

barus menguap. 

3. Adakah zat yang menempel di permukaan tutup panci/kaca arloji? Menurutmu 

zat apakah itu? 

Ada. Zat yang menempel pada tutup panci/kaca arloji adalah kapur barus. 

4. Jika seandainya tidak diletakkan es pada tutup panci/kaca arloji, menurutmu apa 

yang akan terjadi? 



Tidak akan ada kapur barus yang menempel pada bagian bawah tutup 

panci/kaca arloji. 

5. Coba utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di atas tutup 

panci/kaca arloji? 

Es digunakan untuk menurunkan temperatur di sekitar tutup panci/kaca 

arloji agar uap kapur barus berubah wujud kembali menjadi padat. 

 

F. ASESMEN/PENILAIAN 

Kriteria Penilaian Sangat Baik Baik Cukup Perlu Perbaikan 

Isi laporan memuat: Memenuhi Memenuhi 5 Memenuhi 3-4 Memenuhi 1-2 

1. Judul semua kriteria yang kriteria yang kriteria yang 

2. Tujuan kriteria yang diharapkan. diharapkan. diharapkan. 

3. Alat dan Bahan diharapkan.    

4. Langkah percobaan     

5. Hasil Pengamatan     

6. Kesimpulan     

Pemahaman konsep Dapat Dapat Dapat Tidak dapat 
 menjelaskan menjelaskan menjelaskan menjelaskan 
 konsep konsep konsep konsep 
 perubahan perubahan perubahan perubahan 
 wujud dengan wujud dengan wujud dengan wujud yang 

 benar disertai 

bagan. 

benar namun 

tidak disertai 

bagan. 

1-2 kesalahan. terjadi. 

Kreativitas dan estika: Memenuhi Memenuhi 2 Memenuhi 1 Seluruh kriteria 

1. Memanfaatkan semua kriteria yang kriteria yang tidak terpenuhi. 

penggunaan bahan kriteria yang diharapkan. diharapkan.  

yang ada. diharapkan.    

2. Siswa membuat     

modifikasi atau     

pengembangan sendiri     

di luar arahan.     

3. Tampilan laporan     

menarik, rapi, dan     

tersusun dengan baik.     

Penyelesaian Masalah dan Aktif mencari Bisa mencari Memerlukan Pasif jika 

Kemandirian. ide atau mencari solusi namun bantuan setiap menemukan 
 solusi jika ada dengan arahan menemukan kesulitan 
 hambatan. sesekali. kesulitan namun  



Contoh Rubrik Penilaian Produk 

 

G. KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL 

Pengayaan 

• Peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti 

pembelajaran dengan pengayaan. 

Remedial  

• Diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 

memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum 

mencapai capaian pembelajaran. 

 

H. UJI PEMAHAMAN 

1. Kalian dan Shinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat. Tetapi 

sayangnya Shinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah 

kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini, berikan saran pada Shinta apa yang 

harus ia lakukan! 

2. Kalian dan Shinta berhasil membuat es mangga! 

Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama 

kemudian ibu Shinta memanggil dan meminta tolong Shinta untuk mengambil 

pakaian yang sedang dijemur. Shinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di 

hadapan kalian.  

Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di 

gelas Shinta berubah menjadi cair. Shinta datang dan menangis 

karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian mengapa hal itu 

bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Shinta mengapa bisa terjadi 

hal itu. 

 

 

 

3. Ah, tidak! Kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi 

berbentuk serpihan dan serbuk. 

 
Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus 

yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di 

tanah. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran 

kapur barus dari campuran pasir? 

 

Kunci Jawaban 

   ada inisiatif  

   bertanya.  



1. Jawaban bervariasi, namun secara umum untuk membuat es dari jus mangga 

yaitu: 

a. Memasukkan jus mangga ke dalam wadah cetakan; 

b. Menyimpan jus yang telah dicetak di dalam freezer. 

2. Es jus mangga Shinta jadi mencair lagi karena suhu di luar freezer jauh lebih 

tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer. Akibatnya karena suhunya naik, 

maka es akan mencair dan berubah wujud menjadi cair. 

3. Untuk bisa memisahkan kapur barus dari campuran tanah, yang perlu dilakukan 

adalah menguapkan kapur barus dan mendinginkannya kembali menggunakan 

bantuan es. 

Cara yang sama seperti percobaan di topik C.3. 

 

Ketika kapur barus dipanaskan, kapur barus akan berubah menjadi uap sedangkan 

tanah tidak akan berubah menjadi uap. Uap kapur barus akan mengenai tutup 

panci/kaca arloji yang dingin (akibat adanya es) dan akan berubah menjadi kapur 

barus padat. 
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