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ABSTRAK 

 
Nama   : Muhammad Lutfi Hasrah 
NIM     : 30100120080 
Judul   : Lembaga Dakwah dan Dinamika Perilaku Keagamaan (Studi 
Kasus Lembaga Dakwah Forkomas Kab Gowa) 
_________________________________________________________________ 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Lembaga dan Dinamika 
perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa? Pokok 
masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pemahaman keagamaan di 
Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa?, 2) Bagaimana perubahan 
perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa?, dan 3. 
Bagaimana Dinamika keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten 
Gowa? 
 Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: Historis dan Sosiologis. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah Ketua Forkomas, Koordinator Lembaga Dakwah 
Forkomas, Pengurus atau anggota Forkomas. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengelolaan dan analisis 
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: redaksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Lembaga Dakwah Forkomas ini 
dibangun atas dasar agama. 1) Pemahaman keagamaan di lembaga dakwah 
forkomas yang menjadi poin pembahasan yaitu tentang pemahaman tauhid 
pandangan tentang keesaan tuhan, Ibadah yaitu praktik keagamaan, dan 
Akhlak penekanan sikap yang baik dan buruk. Tiga point itu di tegaskan tidak 
terlepas dari landasan Al-Qur’an dan Sunnah serta empat imam Mazhab. 2) 
Perubahan perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas yang menjadi 
poin pembahasan yaitu terkait peningkatan pengetahuan keagamaan dalam 
perberdayaan perempuan yang sangat penting dalam membimbing individu 
untuk menjalani kehidupan yang bermakna, poin keduanya adalah 
penanaman sikap kepedulian sosial. 3) Dinamika perilaku keagamaan di 
Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa ini di tinjau dari Diversifikasi 
Keagamaan. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Lembaga Dakwah Forkomas 
Kabupaten Gowa perlu dukungan serius dari pihak pemerintah dan 
masyarakat setempat agar memberdayakan potensi sebagai pusat kajian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan Islam secara khusus dan ilmu pengetahuan 
sejarah leluhur secara umum. 2) memperkuat hubungan yang harmonis 
antara berbagai kelompok agama di wilayah tersebut, sehingga terciptanya 
sikap tasammu dan tawassuth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan Islam selama ini 

disebabkan oleh kegiatan dakwah Islam oleh para mubaligh dan ulama yang 

dengan giat dan ikhlas menyebarkan Islam.1 Agama tak akan kokoh tanpa 

adanya dakwah.2 Dakwah merupakan suatu usaha yang menjadi syiar islam. 

Contohnya dapat berupa menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang 

lain dengan tujuan untuk mengajak mereka mendekatkan diri kepada Allah 

dan mengikuti petunjuk-Nya.3 

Salah satu lembaga dakwah yang eksis di Kabupaten Gowa adalah 

Forkomas. Lembaga dakwah Forkomas (Forum Komunikasi Jamaah Masjid) 

adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama dalam melakukan 

kegiatan dakwah dan pengembangan Islam di kalangan masyarakat. Lembaga 

Dakwah Forkomas berafiliasi pada persoalan politik dan umat yang memiliki 

fokus pada penyampaian pesan agama dan dakwah kepada masyarakat . 

Penekanan pada persoalan politik, lembaga dakwah forkomas memiliki 

kepedulian terhadap isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan umat 

Islam dan masyarakat pada umumnya, dapat berperan sebagai suara atau 

wakil umat dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka mungkin 

terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan pemerintah atau lembaga politik 

untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan mempromosikan nilai-

nilai agama dalam pembuatan kebijakan. Dan juga lembaga dakwah forkomas 

 

1 Hasanah Hasyim, Pengantar Studi Islam (Yogjakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 19. 
2 Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 56. 
3 Departemen Agama RI. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Penerangan 

Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat 1987/1988, Pola Umum Pengembangan 
Lembaga Dakwah (Jakarta:1987/1988), h. 1. 
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yang terafiliasi dengan umat berfokus pada kebutuhan dan masalah yang 

dihadapi oleh umat Islam. Mereka memberikan bantuan dan dukungan 

kepada umat dalam hal-hal seperti Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 

sosial, dan pemberdayaan ekonomi.  

Sejak awal didirikannya lembaga dakwah forkomas sudah mengalami 

banyak dinamika. Lembaga dakwah forkomas dalam kontestasi pemilihan 

politik dapat mendukung atau bahkan membentuk partai politik yang berbasis 

pada nilai-nilai agama. Lembaga dakwah forkomas dapat mendukung politisi 

yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai agama. Politisi sering kali mencoba 

untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk 

lembaga dakwah forkomas. Mereka dapat mencoba membangun hubungan 

dengan lembaga dakwah dan memperoleh dukungan dari tokoh atau anggota 

lembaga dakwah forkomas untuk memperoleh kepercayaan dan suara dari 

pemilih yang terkait dengan lembaga dakwah forkomas. Politisi yang memiliki 

afiliasi dengan lembaga dakwah forkomas dapat mempengaruhi pemahaman 

dan interpretasi agama mereka dalam konteks politik. Politisi yang meruakan 

sumber daya manusia di lembaga dakwah forkomas dapat menggunakan 

ajaran agama untuk membenarkan atau mendukung kebijakan atau tindakan 

politik tertentu, meskipun interpretasi agama tersebut mungkin bervariasi di 

antara berbagai lembaga dakwah yang atau ulama. 

   Sebagian sumber daya manusia yang ada di lembaga dakwah 

forkomas adalah politisi, calon legislatif serta legislator juga ada yang menjadi 

bagian di lembaga dakwah forkomas. Dengan adanya politisi yang mempunyai 

perbedaan partai satu sama lain tentu tidak bisa di pungkiri perbedaan 

pendapat dan pemahaman juga akan terjadi, seperti pada sesi kajian yang 

sering mengundang profesor-profesor universitas dan juga politisi yang 
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mempunyai elektabilitas di sulawesi selatan. Contohnya seperti Andi 

Mudzakkar politisi yang pernah menjadi Bupati Luwu dua periode (2009-

2019) Wakil Ketua DPRD Kota Palopo dan DPRD Kabupaten Luwu, Ada juga 

Iqbal Parewangi politisi yang pernah menjadi Senator DPD-RI periode (2014-

2019) dan juga sementara mencalonkan sebagai legislatif di DPR-RI Fraksi 

PKS, serta legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Usman Lonta, M.Pd 

(Anggota komisi C) Fraksi PAN, dan masih banyak politisi lain yang 

dipertemukan satu forum di kajian lembaga dakwah forkomas. Perlu diingat 

bahwa dinamika ini dapat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan 

konteks politik yang ada. Pengaruh lembaga dakwah terhadap politisi dan 

kontestasi politik personal politisi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tersebut. 

Peristiwa sejarah Islam di Gowa merupakan akar sejarah awal 

tumbuhnya Islam dipermukaan tanah Daeng.4 Sejak Agama Islam pertama ke 

Nusantara membawa pengaruh akidah masyarakat Nusantara yang membawa 

beberapa perubahan terhadap budaya di Indonesia. Agama Islam 

membawakan dampak yang mempengaruhi masyarakat Indonesia terutama 

pada anak remaja dan anak muda sekarang ini. Dengan adanya masuknya 

Islam ke Nusantara bukan hanya untuk di perdakwaan tetapi juga di bidang 

perdagangan ekonomi, akan tetapi dengan pendakwaan yang begitu luas 

sehingga membawa pengaruh yang begitu besar terhadap budaya dan akidah 

dalam menyebarkan di kalangan Indonesia. Untuk melihat eksistensi dalam 

bangunan Islam yang masuk ke Indonesia yang bercorak desain bangunan 

masjid. 

 
4Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Cet. I; Yayasan Obor Indonesia: Anggota 

Ikapi. 2005), h. 4-5. 



4 

 

 

Secara historis atau sejarah, asal mula Islam pertama kali menyebarkan 

Islam di Nusantara dari abad ke-7 M dan kemudian menyebar di berbagai di 

Nusantara dan berangsur-angsur di berbagai kalangan di wilayah Nusantara 

sampai 13 Masehi. pada kongres sejarah yang berlangsung di Medan pada 

tanggal 17-20 Maret 1963 masuknya Islam ke Indonesia, hasil dari 

kesepakatan kongres tersebut antara lain.5 

1. Bahwa menurut data-data yang di dapatkan, pertama kalinya Islam 

masuk di Nusantara pada abad ke 7-8 Masehi dan berasal dari Arab. 

2. Daerah pertama yang didatangi Islam pada saat dari pesisir Sumatera 

dan awal terbentuknya masyarakat Islam, maka awal raja Islam awal 

pertama kali. 

3. Berikut masyarakat Indonesia kemudian turut aktif dalam mengambil 

bagian. 

4. Bahwa pendakwa atau da’i Islam yang menyiarkan agama Islam secara 

harmonis di berbagai kalangan dan bertolerasi yang sedang hijrah 

untuk menyampaikan syiar-syiar Islam.  

5. Bahwa agama Islam ketika memberikan penyiaran di Indonesia 

dilakukan dengan cara rukun dan tenteram.  

6. Maka kehadiran agama Islam di Indonesia muncullah kecerdasan serta 

terbentuknya peradaban dan dalam membentuk karakter bangsa 

Indonesia.6 

Pada awalnya masuk Islam abad ke XVII di Sulawesi Selatan yang 

terdapat berbagai budaya yang beraneka ragam dari segi kultur budaya 

 
5Akin Duli, dkk. Monumen Islam di Sulawesi Selatan (Cet. I; Balai Cakar Budaya Makassar, 

2013), h. 39. 
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kerajan yang ada di Sulawesi sehingga pendakwa Islam membawa ajaran nya 

untuk berdakwa dan menyiarkan di berbagai wilayah yang ada di sulawesi 

khusnya di sulawesi selatan. Pada masa awal yang membawakan agama Islam 

pertama kali masuk ke pulau Sulawesi yaitu pendakwa muballig asal dari kota 

tengah Minangkabau.  

Menurut salah satu sejarawan muslim prof Ahmad M. Sewang, yang 

berada di Sulawesi selatan memberikan epistemologi-Nya bahwa dari 

beberapa tiga saudagar muslim yang masuk ke Sulawesi melalui pendakwaan 

dan memberikan batu peletak Islam di sulawesi tersebut. Sebagaimana yang 

terdapat di dalam lontara Wajo pada abad ke 17 yang tertulis.7Abdul Makmur 

sebagai pengkhotbah eksklusif yang kita kenal dengan nama Datuk ri Bandang, 

Sulaiman adalah sebagai pengkhotbah pertama dan kita kenal sekarang adalah 

Datuk Patimang, dan Abdul Jawad sebagai penceramah terakhir yang di kenal 

dengan nama Datuk Tiro. 

Secara teologi kontestasi politik itu sudah menjadi persoalan sejak 

masa kepemimpinan khulafaur rasyidin yaitu diawali persoalan dibunuhnya 

khalifah Ustman bin Affan, sebuah peristiwa dalam sejarah Islam yang dikenal 

dengan al-Fitnah al-Kubra (fitnah besar). Awalnya persoalan ini hanya 

persoalan kesalah pahaman, tetapi seiring berjalannya waktu berbagai aliran 

muncul dengan pemahaman kelompok mereka masing-masing, seperti 

khawarij, Syiah, Jabariah dan masih banyak manhaj lain yang bermunculan 

sehingga menghasilkan kontestasi politik pada persoalan pemahaman yang 

ditinjau dari dua sisi yaitu ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan 

(antroposentris). Aliran teologi merupkan implikasi dari dinamika politik. 

Kegiatan politik harus memiliki sumber rujukan yang jelas kepada Allah swt. 

 
7Abdul Rochym,  Sejarah  Arsitektur Islam: Sebuah Tinjauan ( Bandung: Angkasa, 1983), 

h.155. 
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Politik adalah salah satu kebutuhan manusia, dan segala kebutuhan manusia 

telah ditentukan pola dan normanya dalam Islam. Terdapat beberapa ayat Al-

Qur'an yang mencerminkan bahwa politik merupakan salah satu kebutuhan 

manusia dan memiliki pola serta norma yang ditentukan dalam Islam. Salah 

satu ayat yang relevan Qs. Al-Imran/3:139: 

 

نَ  مِنِي ْ
ْ
ؤ مْ مُّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 اِن

َ
وْن

َ
ل
ْ
ع
َ ْ
مُ الْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
وْا وَا

ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
 ت
َ
وْا وَلَ

ُ
هِن
َ
 ت
َ
 وَلَ

Terjemahnya: 

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya."8 

Hamka menjelaskan dalam terjemahannya bahwa setelah menderita 

kerugian dalam perang Uhud yang menewaskan tujuh puluh perintis. 

Termasuk paman Nabi, wadah Hamzah Abdul Muthalib, mereka dirugikan, 

tampak terlelap, tergoyahkan, dan berkeluh kesah. Syair ini mengandung 

ajakan untuk mengangkat wajah, jangan berkecil hati dan meratap, karena 

masih ada kekuatan dalam diri yang tidak akan pernah bisa disingkirkan 

musuh, yaitu kepercayaan diri. Dengan asumsi bahwa Anda benar-benar masih 

percaya diri, sertifikat Anda akan tinggi. Memandu Anda dalam mengambil 

masa depan yang akan Anda lihat sejak percaya diri.9 Ayat ini menunjukkan 

pentingnya berinteraksi dengan orang lain dalam politik dengan sikap yang 

lemah lembut dan musyawarah. Hal ini menekankan pada pentingnya 

 
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: cordoba, 2018), h. 67. 

9 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), h. 933. 
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berkomunikasi, bermusyawarah, memaafkan, dan mencari solusi yang baik 

dalam menjalankan urusan politik. 

Agama adalah salah satu bentuk kepercayaan yang dilakukan oleh 

manusia sebagai kekuatan supranatural metafisik yang disebut Tuhan. Agama 

secara terminologi dari bahasa sanskerta A dan Gama, adalah tidak dan  berarti 

kacau, agama merupakan sesuatu yang tidak kacau. 

Keunikan masyarakat yang tergabung dalam lembaga dakwah Fokomas 

berasal dari beragam latar belakang politik. Menyertakan politik dalam 

kegiatan organisasi dapat mengakibatkan konflik internal dan memecah belah 

anggota. Lebih baik menjaga keragaman dan menghargai perbedaan 

pandangan politik di antara anggota. Perlu diperhatikan pula bahwa lembaga 

dakwah seperti Forkomas harus mematuhi hukum dan peraturan yang 

berlaku. Aktivitas politisasi yang melanggar hukum atau melibatkan kegiatan 

yang tidak etis dapat berdampak negatif pada reputasi organisasi dan 

memunculkan masalah hukum. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

Forkomas sebagai lembaga dakwah yang mempunyai esensi yang berfokus 

pada programnya untuk menyiarkan agama islam dan meningkatkan kualitas 

tauhid sumber daya manusianya secara khusus yang sebagian merupakan 

politisi yang berpotensi melakukakn pola gerakan dengan tujuan menyikapi 

pesta demokrasi di tahun 2024 dan secara perlahan dapat menimbulkan 

politisasi dan diterima di Masyarakat, untuk menyongsong pesta demokrasi 

pada tahun 2024 nantinya. Penting untuk mengingat bahwa organisasi 

dakwah seperti Forkomas memiliki peran khusus dalam mengajarkan agama 

dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Jika organisasi tersebut 

memutuskan untuk terlibat dalam politik, maka harus mempertimbangkan 
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dampaknya secara menyeluruh dan memastikan agar tujuan utama dakwah 

tetap terjaga. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada interaksi kompleks 

antara lembaga dakwah dan perilaku keagamaan. Fokus penelitian mencakup 

perubahan yang terjadi dalam perilaku keagamaan sebagai hasil dari interaksi 

tersebut. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang 

bagaimana lembaga dakwah Forkomas berperan dalam membentuk dan 

mengubah perilaku keagamaan.  

1. Lembaga Dakwah 

Lembaga dakwah merupakan jargon yang terdiri dari dua kata, yaitu 

“Lembaga” dan “Dakwah”. Kedua kata ini tentu berangkat dari dua disiplin 

ilmu yang unik. Lembaga adalah kumpulan sumber daya manusia yang 

mencontohkan sebuah keinginan di suatau daerah setempat, baik yang 

memiliki peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang tersedia secara lokal 

dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Dakwah adalah 

suatu gerakan yang memikat, baik secara lisan, tulisan, tingkah laku, dan lain-

lain yang dilakukan oleh seorang individu dengan sengaja dan disusun dengan 

tujuan akhir untuk mempengaruhi orang lain baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara berkelompok sehingga muncul kesadaran dari dalam dirinya, 

semangat untuk pelajaran yang tegas. sebagai pesan yang diteruskan 

kepadanya tanpa unsur tekanan atau intervensi. 

Lembaga dakwah adalah sebuah organisasi atau lembaga yang 

didirikan untuk melakukan kegiatan dakwah, yaitu menyebarkan ajaran dan 

nilai-nilai Islam serta mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Lembaga-

lembaga dakwah sering kali memiliki struktur organisasi yang terorganisir 



9 

 

 

dan melibatkan para da'i (pengkhotbah) serta tenaga-tenaga lainnya yang 

berperan dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat.  

Lembaga dakwah dapat diibaratkan sebagai jembatan yang 

menghubungkan sumber pesan-pesan agama dengan masyarakat. Seperti 

halnya jembatan yang memungkinkan orang untuk mencapai tujuannya 

melintasi sungai atau lembah, lembaga dakwah berperan dalam membantu 

masyarakat untuk memahami, mengaplikasikan, dan menjalankan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan mencakup sejumlah aspek, termasuk praktik 

ibadah, norma sosial, dan nilai-nilai moral yang dipraktikkan oleh individu 

dalam konteks keagamaan. Pemahaman mendalam tentang perubahan dan 

dinamika perilaku keagamaan dalam masyarakat modern akan menjadi fokus 

utama, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

  Sesuai judul di atas maka dijabarkan beberapa pokok rumusan masalah 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman keagamaan anggota di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kab Gowa? 

2. Bagaimana bentuk perubahan perilaku keagamaan di Lembaga 

Dakwah Forkomas Kab Gowa? 

3. Bagaimana Dinamika Perilaku Keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kab. Gowa? 
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D. Kajian Pustaka 

Tinjauan Pustaka membahas mengenai penelitian terdahulu yang 

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian 

ini, namun, ciri khas yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah 

fokus kajian dan orientasi bahasannya. Salah satu kelebihan tinjauan pustaka 

adalah mempermudah peneliti melakukan sebuah analisis dan alur kerangka 

pikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya, itulah sebabnya tinjauan 

pustaka sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam melakukan penelitian. 

Peneliti melakukan eksplorasi beberapa literatur tentang Kajian 

pustaka akan melibatkan tinjauan mendalam terhadap literatur-literatur 

kunci yang berkaitan dengan lembaga dakwah, dinamika perilaku keagamaan, 

dan interaksi antara keduanya. Dalam tulisan ini, peneliti memusatkan 

penelitian perihal Lembaga Dakwah dan Dinamika Keagamaan di Lembaga 

Dakwah Forkomas Kab. Gowa. Ada pula yang jadi referensi terkait dengan 

judul skripsi ini antara lain, ialah: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wirdha Rahmadani, salah seseorang 

mahasiswa program sarjana Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada tahun 2017, dengan judul “Manajemen Strategis 

Lembaga Dakwah Ukhwatul Islamiyah Dalam Membina Kader Da’i di Desa 

Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.10 Perbedaan peneilitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian terdahulu fokus 

penelitiannya yaitu pada masalah manajemen strategi Lembaga Dakwah 

Ukhuwatul Islamiyah dalam membina kader da’i. Oleh karena penelitian ini 

 
10 Wirdha Rahmadani, “Manajemen Strategis Lembaga Dakwah Ukhwatul Islamiyah Dalam 

Membina Kader Da’i di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” Skripsi, (Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi: UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian 

ini difokuskan pada manajemen strategi dan pembinaan kader da’i Lembaga 

Dakwah Ukhuwatul Islamiyah, Sedangkan penelitian sekarang menfokuskan 

penelitiannya terkait dengan dinamika keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayat, salah seseorang 

mahasiswa program sarjana Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada tahun 2016, dengan judul “Peranan Lembaga Dakwah 

Muhammadiyah dalam Menekan Angka Tindak Kriminal di Lingkungan 

Kammi Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar”. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah dimana penelitian terdahuluh menitik beratkan penilitiannya tentang 

penekanan muhammadiyah yang tidak buta politik. Sedangkan penilitian yang 

peneliti lakukan sekarang yaitu fokus berfokus pada persoalan politik di 

Sulawesi pada umumnya, pada khususnya di Kabupaten Gowa yang merujuk 

kepada pemahaman masyarakat terkait paradigma lembaga dakwah serta 

nilai-nilai filosofis di dalamnya. 

Ketiga, Jurnal Antropologi yang ditulis oleh Aslan, dkk. Dalam tulisanya 

yang bertema “Dinamika Keagamaan Masyarakat Perbatasan Paloh Kabupaten 

Sambas, Kalimantan Barat.”11 Di dalam tulisannya ditemui pembahasan bahwa 

Dinamika keagamaan masyarakat dari hubungannya agama dan masyarakat, 

pada awalnya sebelum peningkatan inovasi, masyarakat sebelumnya memiliki 

proses berpikir yang terikat dalam hubungan antar individu yang dibuat oleh 

daerah setempat untuk membuat aturan dalam keberadaan masyarakat umum 

 
11 Aslan, dkk, “Dinamika Keagamaan Masyarakat Perbatasan Paloh Kabupaten Sambas, 

Kalimantan Barat”, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya XXII, No.1 (2020) 
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yang dibatasi oleh nilai-nilai. Sesudah meninjau dari fakta dalam jurnal di atas, 

penulis merumuskan bahwa tidak ada kesamaan persis dalam perkara 

penelitian, sebab penulis menekankan pada penelitian perihal bagaimana 

dinamika keagamaan yang berkaitan dengan politik, sementara itu dalam 

jurnal membahas dinamika keagamaan yang berkaitan dengan perkembangan 

zaman. 

Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tiga rujukan diatas adalah tidak 

ada satupun yang membahas lembaga dakwah forkomas Kabupaten Gowa dan 

dinamika perilaku keagamaannya. Sehingga ini menjadi bagian dari alasan 

penulis menjadikan tiga rujukan karya ilmiah itu menjadi referensi untuk 

menunjang dalam menuntaskan penelitian ini. 

E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menjalin sosial sebagai makhluk khasanah. Dan untuk 

memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat setempat yakni teoritis 

dan praktis. Tujuan penelitian akan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan-

pertanyaan yang ingin dijawab dan masalah-masalah yang ingin dipecahkan 

oleh peneliti. Hal ini akan menentukan pendekatan, metode, dan skala 

penelitian yang akan digunakan, maka perlu dikemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pemahaman keagamaan anggota di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kab Gowa. 

b. Untuk mengetahui bentuk perubahan perilaku keagamaan di Lembaga 

Dakwah Forkomas Kab Gowa. 

c. Untuk mengetahui dinamika perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kab Gowa. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Untuk menambah khazanah pengetahuan yang berkesinambungan  bagi 

para pembaca baik masyarakat, siswa, mahasiswa bahkan dosen yang 

membutuhkan. 

b. ini sebagai bahan pertimbangan dan menambahkan wawasan baru pada 

mereka yang membacakan 

c. untuk mengetahui sejarah dan nilai-nilai makna masjid tua katangka. 

2.   Manfaat praktis 

a. Untuk mencapai suatu hikmah dalam proses melakukan penelitian 

khususnya seorang peneliti 

b.  secara umum ini bermanfaat untuk menguatkan ukhuwah islamiah atau 

tali persaudaraan antara peneliti dan masyarakat setempat 

c. untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar dalam aturan 

akademik kampus. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Lembaga Dakwah 

Lembaga dakwah adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk 

menyebarkan dan mempromosikan ajaran agama, khususnya dalam konteks 

Islam. Tinjauan teoritis lembaga dakwah melibatkan pemahaman konsep, 

fungsi, dan peran lembaga tersebut dalam masyarakat. Lembaga dakwah 

adalah suatu institusi atau organisasi yang didirikan dengan tujuan 

menyebarkan ajaran agama Islam dan mengajak orang lain untuk memahami 

dan mengamalkan ajaran tersebut. Lembaga dakwah dapat berperan sebagai 

sarana untuk menyebarkan nilai-nilai agama, memberikan pendidikan agama, 

serta melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek 

tinjauan teoritis lembaga dakwah: 

1. Pemahaman Keagamaan di Lembaga Dakwah 

Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah Masjid berfokus pada 

dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam. Pemahaman keagamaan di 

lembaga ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah (ajaran Nabi Muhammad). Di Forkomas, pemahaman 

keagamaan didasarkan pada metode pemahaman yang bertumpu pada tafsir 

Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Lembaga ini berkomitmen untuk memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman keagamaan di lembaga dakwah Forkomas Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan, umumnya atau rata-rata sumber daya manusianya 
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didasarkan pada ajaran Islam yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal 

Jamaah, yang juga dikenal sebagai Sunni. Ajaran ini mengikuti pemahaman 

yang lebih tradisional dan konservatif terhadap Islam. Beberapa poin yang 

menjadi pemahaman keagamaan di lembaga dakwah Forkomas.  

Aspek pemahaman keagamaan pada dasarnya meliputi keseluruhan 

perilaku yang dituntut (dalam konteks agama). Adapun aspek-aspek perilaku 

keagamaan adalah sebagai berikut:  

a. Aspek Akidah/Iman Menurut syara, aqidah adalah iman yang kokoh 

terhadap segala sesuatu yang disebut secara tegas dalam Al-qur’an dan 

hadits. Menurut Shodiq, aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan 

tentang adanya wujud Allah SWT, dengan mempercayai segala sifat-sifat-

Nya yang maha sempurna dan maha besar dari yang lainnya.12 Aspek 

aqidah atau keyakinan menunjuk pada seberapa tingkatan keyakinan anak 

terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Hal 

terpenting yang dibutuhkan dalam menumbuhkan perilaku keagamaan 

yaitu;  

a) Pembentukan akidah, yang dilakukan dengan cara mengikrarkan kalimat 

tauhid.  

b) Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya.  

c) Mengajarkan Al-qur’an dan sunnah, as-suyuthi mengungkapkan bahwa 

mengajarkan Al-qur’an adalah pokok dari semua landasan dasar Islam.  

d) Mendidik untuk yakin dengan akidahnya dan rela berkorban untuknya, 

semakin besar pengorbanan seseorang maka semakin kuatlah akidahnya 

 
12 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama (Jakarta: Bonafida Citra Pratama, 1982), h 34. 



16 

 

 

 

dan semakin menunjukkan bahwa ia memang jujur dan konsisten akan 

akidahnya.13 

b. Kata ibadah menurut bahasa, dipakai dalam beberapa arti antara lain, 

tunduk hanya kepada Allah, taat, meyerahkan diri dan mengikuti segala 

perintah Allah, bertuhan kepada-Nya dalam arti mengagungkan, 

memuliakan, baik dengan perkataan maupun perbuatan karena 

keagungan, kebesaran nikmat dan kekuasaan-Nya. Ibadah dalam arti luas 

adalah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan mentaati 

segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta mengamalkan 

segala yang diizinkan-Ny 

Aspek ibadah menunjuk kepada tingkat kepatuhan anak atau 

seseorang dalam mengerjakan perintah oleh agama.14 Di dalam Al-qur’an, 

kata-kata Ibadah disebutkan secara tegas antara lain di dalam QS Kahf/18 

:110 
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Terjemahnya : 
Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya 

seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan 
kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapkan 
pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak 
menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada 
Tuhannya. 

Ibadah merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh 

setiap manusia. Pokok-pokok ibadah yang diwajibkan mengandung nilai-

 
13 Harlis Kurniawan, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h 422. 

14 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1995), h 76. 
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nilai yang agung dan member pengaruh positif bagi pelakunya maupun 

untuk orang lain. 

c. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlaq. 

Menurut bahasa, akhlaq adalah perangai, tabita, dan agama. Kata tersebut 

mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq yang berarti 

kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta 

dan makhluq yang berarti yang diciptakan. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. 15 

Allah memberikan penjelasan secara transparan bahwa akhlak Rasulullah 

sangat layak untuk dijadikan pedoman modal bagi umatnya, sehingga layak 

untuk dijadikan idola yang diteladani sebagai uswah hasanah, melalui 

firman Allah yaitu Q.S Al-Ahzab/33:21. 
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Terjemahnya : 
Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan 

yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akhlak adalah 

sebuah perangai bersifat baik yang dimiliki manusia, namun tidak semua 

manusia memiliki akhlak yang baik. Adakala manusia mempunyai sifat khilaf 

sehingga terdapat beberapa akhlak buruk. 

Dalam ayat Alquran sudah diberikan penegasan bahwa Rasulullah merupakan 

contoh yang layak ditiru dalam segala sisi kehidupannya. Hal ini didukung 

dengan hadist yang berbunyi. 

 
15 Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2010), h 11. 
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 artinya: sesungguhnya saya ini di utus hanyalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Malik)  

Dengan demikian dasar akhlak terdapat pada Al-Qur‘an dan Al-Hadist yang 

dimana kedua nya sebagai pedoman hidup manusia sepanjang hayat. Semua 

perintah dilaksanakan, semua larangan dijauhi sehingganya hidup lebih 

menjadi lebih mudah dijalani. 

Menurut Al-Ghazali tujuan akhlak yang telah diuraikan adalah terbentuknya 

suatu sikap batin yang mendorong munculnya keutamaan jiwa, dan biasa 

disebut Al-Ghazali dengan al sa‘adat al-haqiqiyat (kebahagiaan yang hakiki). 

Dikatakan sebagai kebahagiaan yang hakiki karena akhlak merupakan pusat 

yang menjadi dasar penilaian keutamaan pada manusia.16 

B. Pengertian Perilaku Keagamaan 

Kata perilaku berarti tanggapan/reaksi individu terhadap lingkungan. 

Sedangkan kata keagamaan berasal dari kata dasar “agama” yang berarti 

sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran ketaqwaan dan 

kewajiban terhadap kepercayaan itu sendiri. Agama terdiri dari huruf “a” 

artinya tidak, dan huruf “gam” yang berarti pergi. Dalam bahasa Arab agama 

disebut “Al-Din” yang artinya undang-undang, hukum, menguasai, 

menundukkan, patuh, balasan dan kebiasaan.17 Kata keagamaan terdapat 

awalan “ke” dan akhiran “an” mempunyai arti sesuatu/segala tindakan yang 

berhubungan dengan agama.18 

 
16 Syamsul Rizal Mz, Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf, Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan 

Islam VII, no. I (maret 2024): h 78. 

17 Agus Hakim, Perbandingan Agama, (Bandung: Diponegoro, 1996), h 112. 

18 W. J.S Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h 
569. 
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Menurut Moh. Arifin berpendapat perilaku keagamaan berasal dari dua 

kata. Perilaku adalah gejala/fenomena dari keadaan psikologis yang 

terlahirkan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. 

Sedangkan keagamaan adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah 

dengan perantaraan Rasul-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk 

kesejateraan dalam hidup. Apabila dilihat secara definisi dapat diartikan 

bahwa perilaku beragama adalah “bentuk atau ekspresi jiwa dalam berbuat, 

berbicara sesuai dengan ajaran agama”. Definis tersebut menunjukkan bahwa 

perilaku beragama pada dasarnya adalah berbicara yang didasarkan pada 

petunjuk ajaran Islam. 

Menurut Mursal dan H.M.Taher, perilaku keagamaan adalah tingkah 

laku yang didasarkan atas kesadaran tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, 

seperti aktifitas keagamaan seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. 

Perilaku keagamaan bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku 

ritual saja, tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural, bukan hanya berkaitan dengan aktifitas yang tampak 

dan dapat dilihat mata, tapi juga aktifitas yang tidak tampak terjadi dalam 

seseorang.19 

Bentuk kegiatan keagamaan tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan beribadah, tetapi ketika melakukan aktivitas lain yang didorang 

oleh kekuatan supranatural, selain itu bukan yang berkaitan dengan aktivitas 

yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tapi juga aktivitas yang tidak tampak 

atau terjadi dalam diri seseorang, misalnya dzikir, do’a dan lain sebagainya.20 

 
19 Mursal dan H.M. Taher, Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan, (Bandung: Al-ma’arif, 1980), 

h 121. 

20 Rohmalina Wahab, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h 161. 
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1. Perubahan Perilaku Keagamaan 

Perubahan perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa dapat mengambil berbagai bentuk persoalan, tergantung 

persoalannya pada program-program yang dijalankan oleh Forkomas dan juga 

tidak lupa konteks sosialnya serta budaya di Kabupaten Gowa. Lembaga 

Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa telah menjadi salah satu entitas yang 

signifikan dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan memperkuat 

identitas keislaman di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga 

ini telah menyaksikan perubahan perilaku keagamaan yang beragam di 

kalangan masyarakat, mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik 

yang ada. Penyebab perilaku keagamaan mengalami perubahan dikarenakan 

dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

diantaranya kepribadian dan faktor pembawaan dari keturunan. Sedangkan 

Faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan tempat tinggal dan perubahan 

status.21  

Perubahan perilaku di lembaga dakwah dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

perubahan perilaku di lembaga dakwah: 

Pendidikan dan Pengetahuan : Tingkat pendidikan dan pengetahuan 

tentang ajaran agama dan nilai-nilai yang diajarkan dalam lembaga dakwah 

dapat memengaruhi perilaku individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan 

pengetahuan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk 

mengubah perilaku mereka sesuai dengan ajaran yang diajarkan. 

 
21 Ras Mayasari, Relegiusitas dan Kebahagiaan (Sebuah Telaah dalam Perspektif Psikologi) 

Al-Munzir Vol. 7, No. 2, November 2014, h 81. 
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Kepemimpinan ; Kepemimpinan yang baik dan efektif dalam lembaga 

dakwah dapat mempengaruhi perilaku anggota dan pengikutnya. Seorang 

pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan untuk 

memberikan contoh yang baik dapat menjadi pendorong perubahan perilaku 

yang positif. 

Kesadaran diri : Kesadaran diri individu terhadap kebaikan dan 

keburukan perilaku mereka juga merupakan faktor penting. Kesadaran diri 

yang tinggi akan membantu individu untuk lebih mudah mengenali dan 

mengubah perilaku negatif menjadi positif sesuai dengan nilai-nilai yang 

diajarkan dalam lembaga dakwah. 

Lingkungan Sosial : Lingkungan sosial di sekitar individu, termasuk 

keluarga, teman, dan komunitas, dapat memengaruhi perilaku mereka. Jika 

lingkungan sosial mendukung nilai-nilai yang diajarkan dalam lembaga 

dakwah, maka individu cenderung akan lebih termotivasi untuk mengubah 

perilaku mereka. 

Motivasi dan Tujuan : Motivasi individu untuk berubah dan mencapai 

tujuan-tujuan tertentu juga dapat menjadi faktor penting. Jika seseorang 

memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka 

berdasarkan ajaran agama, mereka akan lebih termotivasi untuk mengubah 

perilaku mereka. 

Konteks dan Tantangan : Konteks sosial, ekonomi, dan politik juga 

dapat memengaruhi perubahan perilaku di lembaga dakwah. Tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh individu atau komunitas dapat menjadi pemicu 

perubahan perilaku yang signifikan. 

Pendidikan dan Dakwah yang Efektif : Metode pendidikan dan dakwah 

yang efektif juga memainkan peran penting dalam memengaruhi perubahan 
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perilaku. Metode yang interaktif, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan 

individu dapat membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi untuk 

berubah. 

Komitmen dan Konsistensi: Komitmen individu dan konsistensi dalam 

menjalankan ajaran yang diajarkan dalam lembaga dakwah juga merupakan 

faktor penting. Individu yang konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai agama 

cenderung akan mengalami perubahan perilaku yang lebih baik. 

Faktor-faktor di atas saling terkait dan dapat berinteraksi satu sama 

lain untuk memengaruhi perubahan perilaku di lembaga dakwah. Penting 

untuk memperhatikan semua faktor tersebut secara holistik dalam upaya 

mempromosikan perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. 

a. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan dinamis, 

pengetahuan agama memiliki peran yang sangat penting dalam 

membimbing individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan 

bermakna. Peningkatan pengetahuan agama bukan hanya tentang 

pemahaman doktrin-doktrin keagamaan, tetapi juga tentang penerapan 

nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari.  

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari bahasa Inggris, dengan 

kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan 

atau memungkinkan. Awalan 'em' berasal dari bahasa latin dan Yunani 

yang berarti didalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat berarti 

kekuatan dalam diri manusia dan suatu sumber kreativitas yang ada di 

dalam setiap orang yang secara luas tidak ditentukan oleh orang lain.  
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Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon 

pilihan bagi masyarakat dengan upaya pendayagunaan potensi dan 

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.22 

Pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari misi 

Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa dalam mendorong kemajuan 

sosial dan keagamaan. Di tengah-tengah tantangan yang masih melekat 

dalam masyarakat, lembaga ini berperan sebagai agen perubahan yang 

mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.  

b. Dalam realitas kehidupan kita yang penuh dengan dinamika sosial, 

penanaman sikap kepedulian sosial menjadi sangat penting. Kepedulian 

sosial bukan sekadar perasaan simpati atau empati terhadap kondisi orang 

lain, tetapi merupakan suatu sikap yang memotivasi kita untuk bertindak 

nyata demi kesejahteraan dan kebahagiaan sesama manusia. 

2. Dinamika Perilaku Keagamaan 

Dinamika perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor 

internal dan eksternal. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi dinamika 

tersebut. Perilaku keagamaan dalam sebuah lembaga dakwah sering kali 

dipengaruhi oleh diversifikasi keagamaan dan perubahan perilaku sosial. 

Keragaman kelompok keagamaan dan juga perilaku sosial seiring 

perkembangan zaman.  

a. Dalam dinamika keagamaan di Kabupaten Gowa, Lembaga Dakwah 

Forkomas memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam 

 
22 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safe’I, Pengembangan Mayarakat Islam, 

(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001) h 42. 
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dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat setempat. Salah satu 

aspek yang menarik untuk dieksplorasi adalah diversifikasi pemahaman 

agama yang terjadi di lembaga ini. Diversifikasi pemahaman agama dapat 

menyebabkan konflik antaranggota lembaga atau antarkomunitas. 

Perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama Islam dapat menimbulkan 

kejadian dan pertentangan yang dapat mengganggu kerukunan dan kohesi 

sosial di Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

25 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang merupakan analisis data 

bertujuan mengorganisasikan data-data yang didapatkan, kemudian ditelaah 

sehingga menghasilkan kesimpulan yang signifikan. Bentuk penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif/non 

statistik. Pengertian secara teoritis tentang penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang eksklusif pada jalan untuk mengungkapkan suatu masalah dan 

kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengungkapkan fakta. 

1. Dilakukan pada kerangka yang natural, berlangsung ke sumber data 

dan peneliti adalah instrumen kunci.  

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Gambar dan kata-kata 

yang terkumpul mendapatkan sumber data dan tidak menekankan 

pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pada proses dari pada 

pembuatan atau produk. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.  

5. Penelitian kualitatif lebih mendahulukan makna yang terkandung. 

B. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Historis/Sejarah 

  Sejarah adalah suatu disiplin ilmu yang didalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang 

dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut disiplin ilmu sejarah, segala 

peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, 
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apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.23 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan jiwa sosial antara manusia dengan 

manusia yang lain yang berada di lingkungan kehidupan tersebut. Lembaga 

Dakwah Forkomas sebagai tempat pertemuan tentunya secara tidak langsung 

terjadi hubungan emosional sesama jamaah, pendekatan perlu diterapkan 

untuk mempermudah peneliti melihat hal yang paling mikro dalam hubungan 

sosial. 

C. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Peneliti mengadakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian yang 

berada di kelurahan Paccinongang, khususnya di Lembaga Dakwah Forkomas 

yang menyangkut dengan falsafah masjid dan pembinaan akidah terhadap 

masyarakat . 

2. Wawancara  

Wawancara Adalah suatu sistem pengumpulan data-data untuk 

menemukan informasi mengambil langsung dari percakapan melalui tanya 

jawab seperti perbincangan, diskusi, dan wawancara. Dengan wawancara ini 

penelitian akan mudah mendapatkan sumber data secara faktual dengan 

berbagai metode bertukar pemikiran informasi, ide, dan gagasan.  

3. Dokumentasi 

 
23Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2010),  h. 46-47. 
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  Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan 

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan yang berupa catatan, 

transkrip maupun berupa keterangan serta data-data penting yang 

dibutuhkan guna untuk menjadikan sebuah pengumpulan data  

penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode peneliti 

menunjang perolehan data penelitian.24 

D. Sumber Data  

  Cara untuk mendapat data yang diperlukan, baik data pribadi maupun 

data tentang lingkungan diperlukan sumber data yang dipercaya. Yang 

dimaksudkan dengan sumber data disini adalah pihak-pihak yang dapat 

memberikan keterangan data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian 

adalah primer dan sekunder. 25 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan di 

lapangan atau tempat lokasi penelitian. Sumber data utama juga dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati 

atau mewawancarai. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 

bersumber dari, relawan, anggota masyarakat, jamaah masjid, koordinator 

masjid dan masyarakat. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil daftar 

bacaan serta berbagai literatur yang di dapatkan, seperti buku sejarah Islam 

 
24Taniredja Tukiran dan Mustafa Hidayati, Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 

2013),  h. 67. 
25Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 

1997), 10.  44. 
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yang membahas mengenai tentang sejarah masjid, nilai-nilai Islam dan buku-

buku yang berbaur tentang keIslaman.26 

E. Instrumen Penelitian 

Seperti wawancara, dokumentasi dan observasi, dalam membutuhkan 

alat untuk dijadikan sebagai instrumen bagi peneliti. Instrumen yang 

digunakan peneliti berupa telepon genggam, pulpen dan buku.27 Instrumen 

adalah untuk alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara 

kualitatif. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Kamera berfungsi sebagai pengambilan rekaman suara dan gambar 

pada saat meneliti di lapangan. 

2. Pedoman wawancara peneliti harus menyiapkan berbagai pertanyaan 

yang peneliti sebagai pencari informasi 

3. Alat tulis dan kertas untuk menuliskan hal-hal yang penting sebagai 

bahan pembantu pada saat menyusun kembali data yang didapatkan 

dari hasil meneliti 

4. Literatur dan studi pustaka dibacakan sebelum menyalin data-data dari 

hasil penelitian menjadi bahan pisau analisis pertimbanagn kepada 

peniliti dan orang yang diwawancara. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Disinilah momen  peneliti untuk mereduksi dan menganalisa secara 

mendalam dan komprehensif dan mengusung sistematika atau rentetan 

fenomenologi dalam kebenaran objektivitas lapangan, yang paling penting 

 
26Taniredja Tukiran dan Mustafa Hidayati, Penelitian Kualitatif  (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 

2013), h.  67. 
27Satrio Djama‟an dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 120.  
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adalah kesimpulan yang dijadikan sebagai capaian peneliti disini yang menjadi 

tujuan utama dalam memecahkan rumusan masalah dalam pertanyaan di atas 

terkait judul penelitian, keberhasilan peneliti dalam mendemonstrasikan 

gagasan dalam sebuah skripsi penelitian dilihat dari kontribusinya terhadap 

masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dengan kata lain mampu 

memberikan konsekuensi logis yang bersifat solusi atau jalan keluar dari suatu 

permasalahan, Penarikan kesimpulan pada penelitian ini mengambil seluruh 

kesan utama yang memberikan jawaban pada seluruh rumusan pertanyaan 

yang dirumuskan. 

kedalam pola sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain hasil data tersebut. 

Metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data:  

a. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAAN 

A. Pemahaman keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kab Gowa 

Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah Masjid berfokus pada 

dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam. Pemahaman keagamaan di 

lembaga ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-

Qur'an dan As-Sunnah (ajaran Nabi Muhammad). Di Forkomas, pemahaman 

keagamaan didasarkan pada metode pemahaman yang bertumpu pada tafsir 

Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Lembaga ini berkomitmen untuk memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Forkomas juga mendorong pengembangan pemahaman keagamaan 

yang bertawassuth dan bertasammu. Mereka mempromosikan penghormatan 

terhadap perbedaan dan dialog antarumat beragama. Lembaga ini juga 

berperan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang Islam kepada 

masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman keagamaan di lembaga 

dakwah Forkomas mungkin dapat bervariasi tergantung pada individual yang 

terlibat dan pandangan mereka terhadap interpretasi ajaran Islam. Setiap 

anggota Forkomas juga memiliki kebebasan untuk memiliki pemahaman 

keagamaan mereka sendiri, yang harus selalu didasarkan pada pengetahuan 

yang mendalam dan berdasarkan pada sumber-sumber yang sahih. 

 
K. H Hasan Basri Rahman, selaku ketua Forkomas menegaskan bahwa 
Tetap berafiliasi 1 paham, pahamnya apa? Pahamnya adalah Islam, itu 
saja. Islam yang bersumber pada qur’an dan hadist menyangkut ada 
yang berbeda mazhab atau yang tidak bermazhab kita terima-terima 
saja. Jadi disini banyak, ada dari Muhammadiyah, NU, Tarekat, Wahdah 
Islamiyah, DDI. Mereka nyaman karena semua bisa berbicara, 
memberikan narasi sesuai dengan pandangannya, dan kebiasaannya, 
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ada yang besar bismillahnya ada yang tidak, yang penting pernah 
dilakukan oleh nabi dan tidak melanggar yahh silahkan saja.28  

Dalam keseluruhan, pemahaman keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kabupaten Gowa mencerminkan upaya untuk menyampaikan 

ajaran Islam secara holistik dan relevan dengan realitas kehidupan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi lembaga dakwah untuk membangun 

masyarakat yang taat beragama, berakhlak mulia, dan memberikan kontribusi 

positif bagi kemajuan bersama.  

Pemahaman keagamaan yang dipromosikan oleh Lembaga Dakwah 

Forkomas Kabupaten Gowa bukanlah semata-mata tentang ritual dan 

kepatuhan tanpa makna, melainkan sebuah pandangan yang menyeluruh 

tentang kehidupan yang menginspirasi dan membimbing individu serta 

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Salah satu 

aspek kunci dari pemahaman ini adalah pengajaran tentang takwa. Takwa, 

atau kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek 

kehidupan, menjadi pondasi dari setiap tindakan dan keputusan.  

K.H Hasan Basri Rahman mengatakan “Disini fleksibel dan universal 
saling menghargai punya bidang masing-masing ada yang berfokus 
pada aspek dzikir, ada yang di bagian muamalah, ada di persoalan amar 
ma’ruf nahi mungkar, sama di zaman nabi Umar Bin Khattab di bidang 
militer, Anas Bin Malik pembacaan kitab, Ali Bin Abi Tholib Intelektual. 
Jadi tidak ada yang memecah artinya ada yang moderat dan ada yang 
tegas. Forkomas ini lahir amaliah dulu baru lahir lembaga jadi kita 
kumpul-kumpul ngopi-ngopi dulu di Azzahra, timbul pemikiran, dari 
pada kita kumpul-kumpul ngopi saja, bagus kalau kita isi kajian-kajian, 
muncul ide kita buatkan lembaga saja, jadilah Forkomas Forum 
Komunikasi Jamaah Masjid, dan pengurus disini itu kita ganti-ganti 
kalau tidak aktif, karena belum ada anggaran dasar (AD).”29 

 
28 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
29 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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Pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh Lembaga Dakwah 

Forkomas Kabupaten Gowa merupakan cerminan dari semangat inklusivitas, 

toleransi, dan relevansi dengan konteks sosial dan budaya. Forkomas 

Kabupaten Gowa berhasil menunjukkan bahwa dakwah bukanlah semata-

mata tentang menyampaikan ajaran agama secara eksklusif, tetapi juga 

tentang membangun hubungan yang harmonis antara umat beragama dan 

memperjuangkan keadilan sosial.  

Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah Masjid ustadz 
Muh. Saing S.Hut memaparkan bahwa salah satu agenda yang ada di 
Forkomas adalah kajian yang berbasis islam dan berbicara sumber daya 
manusia yang ada sangat antusias. Masalah pemahaman itu beragam, di 
forkomas kita di bina oleh beberapa kiyai yang keilmuannya atau 
eksistensinya bukan rana lokal saja tapi sudah tingkat nasional, salah 
satunya adalah pembina sekaligus pendiri Forkomas yaitu K.H Hasan 
Basri Rahman. Di Forkomas tidak ada pemahaman khusus, disini itu rata-
rata Ahlun Sunnah Wal Jamaah.30 

Pemahaman keagamaan di lembaga dakwah Forkomas Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan, umumnya atau rata-rata sumber daya manusianya 

didasarkan pada ajaran Islam yang mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, 

yang juga dikenal sebagai Sunni. Ajaran ini mengikuti pemahaman yang lebih 

tradisional dan konservatif terhadap Islam. Beberapa poin yang menjadi 

pemahaman keagamaan di lembaga dakwah Forkomas.  

K. H. Hasan Basri Rahman selaku ketua Forkomas mengatakan Lembaga 
Dakwah Forkomas memiliki peran yang sangat penting dalam 
membimbing masyarakat Kabupaten Gowa untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Kami 
menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti ceramah agama, pengajian, 
kelas-kelas Quran, dan diskusi-diskusi keagamaan untuk memperluas 
pengetahuan agama masyarakat. Kami merancang program-program 
kami dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi 
masyarakat modern. Kami menyadari bahwa pendekatan yang inovatif 

 
30 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 

Masjid Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 7 Februari 2024. 



33 

 

 

 

diperlukan untuk menjangkau lebih banyak orang, oleh karena itu kami 
menggunakan berbagai metode komunikasi modern seperti media 
sosial, aplikasi dakwah, dan siaran langsung untuk menyampaikan 
pesan-pesan agama.31 

Pemahaman Keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas terlepas dari 

pemahaman tentang ketauhidan keesaan Tuhan, ibadah dalam praktiknya, dan 

akhlak pada persoalan perilaku baik dan buruk seseorang tidak terlepas pada 

landasan Qur’an dan sunnah serta 4 Imam Mazhab.  

Beberapa poin yang mungkin menjadi fokus pemahaman keagamaan di 

lembaga tersebut termasuk: 

1. Tauhid 

Pemahaman tentang keesaan Allah “Tauhid” menjadi dasar utama 

dalam ajaran Islam. Forkomas menekankan pentingnya memahami dan 

mengamalkan konsep Tauhid dalam segala aspek kehidupan. Tauhid 

merupakan konsep sentral dalam ajaran Islam yang menegaskan keesaan 

Allah. Konsep ini memegang peranan penting dalam memahami dan 

mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. serta implikasinya dalam 

berbagai aspek kehidupan. Dalam firman Allah Qs. Az-Zariyat/51 : 20-21.  

نَ   وا ُ صِى ُبا َلََ ت ف ا ۗ اَ كُُ سى افُ ن ْٓ اَ ا فى ا وَ نِى قى وا مُ ا ل ل ى تٌ  يٰ ضى اٰ را َ فِى الْا  وَ

Terjemahnya : 
“(Begitu juga ada tanda-tanda kebesaran-Nya) pada 

dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Di 
bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang 
yang yakin.”32 

Tauhid mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya 

Tuhan yang layak disembah. Keyakinan ini mendorong kita untuk 

 
31 K. H Hasan Basri Rahman Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 

“Wawancara“ (63 Tahun). 

32 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: cordoba, 2018), h. 281. 
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mengalihkan segala bentuk ibadah dan pengabdian hanya kepada-Nya. 

Dengan memahami konsep tauhid secara benar, seorang Muslim memperoleh 

landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan spiritualnya. Kemudian, 

tauhid juga memiliki dampak yang signifikan dalam memandu perilaku sehari-

hari. Ketika seseorang memahami bahwa Allah adalah Pencipta dan Pengatur 

segala sesuatu, maka akan timbul rasa hormat dan ketaatan yang mendalam 

terhadap-Nya. Hal ini tercermin dalam setiap tindakan dan keputusan yang 

diambil oleh seorang Muslim, yang senantiasa berusaha untuk menjalankan 

kehendak Allah dalam segala hal. 

 
K. H. Hasan Basri Rahman mengatakan bahwa “Forkomas dapat 
menyelenggarakan program pengajaran dan pelatihan tentang tauhid 
bagi masyarakat. Program ini bisa mencakup kajian kitab-kitab aqidah, 
diskusi kelompok, atau seminar tentang konsep-konsep tauhid yang 
mendasar.”33 

Pemahaman akan tauhid membawa implikasi dalam hubungan sosial. 

Konsep keesaan Allah mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama 

manusia dengan adil dan penuh kasih sayang, karena kita semua adalah 

ciptaan-Nya yang sama-sama dihargai. Dengan demikian, tauhid bukan hanya 

memperkuat hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga 

hubungan horizontal antara sesama manusia. Tauhid memberikan 

penghiburan dan ketenangan bagi seorang Muslim dalam menghadapi 

tantangan dan cobaan kehidupan. Keyakinan akan kekuasaan dan kasih 

sayang Allah menenangkan hati yang gelisah dan memperkuat keyakinan 

bahwa setiap ujian adalah ujian yang diberikan dengan tujuan yang baik. Maka 

diperluka sarana dan prasana dalam menyampaikan pentingnya persoalan 

ketauhidan. 

 
33 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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K. H Hasan Basri Rahman mengatakan kalau Forkomas kita melakukan 
kampanye dan penjelasan tentang tauhid, Melalui berbagai media 
seperti ceramah, khotbah, poster, dan media sosial. Ini membantu 
menyampaikan pesan-pesan penting tentang konsep-konsep tauhid 
kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami.34 

Pemahaman yang mendalam tentang tauhid mengilhami seorang 

Muslim untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam kehidupan rohani. 

Menelusuri ajaran-ajaran Islam dan memperdalam pemahaman tentang 

keesaan Allah adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, tetapi menjadi 

sumber kebijaksanaan dan keberkahan dalam kehidupan seorang Muslim. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah pilar utama dalam 

ajaran Islam yang memberikan landasan yang kokoh dalam kehidupan 

spiritual, moral, dan sosial seorang Muslim. Pemahaman yang mendalam 

tentang keesaan Allah membawa dampak yang luas dalam setiap aspek 

kehidupan, memandu kita untuk hidup dengan penuh ketaatan dan 

pengabdian kepada Sang Pencipta. Sehingga mendorong masyarakat dalam 

keterlibatan aktif pada pengembangan ketauhidan. 

 
Ustadz Saing menegaskan dengan mendorong keterlibatan aktif 
masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan dakwah yang berhubungan 
dengan tauhid. Ini kita lakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan partisipatif seperti kajian bersama, diskusi kelompok, atau 
proyek sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid.35 

Salah satu aspek penting dari pemahaman ini adalah pemahaman akan 

ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, yang menjadi sumber utama petunjuk bagi 

umat Islam. Tafsir Al-Quran yang dipelajari dan disampaikan di lembaga 

 
34 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 

35 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 
Masjid Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 7 Februari 2024. 
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dakwah menjadi landasan untuk memahami konteks ayat-ayat suci dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pemahaman di lembaga dakwah Forkomas menghormati perbedaan 

yaitu mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dalam keyakinan dan 

praktik keagamaan. Mempromosikan sikap saling menghargai antara umat 

beragama, tanpa mengkompromikan keyakinan masing-masing. Tidak kalah 

penting memperhatikan terjalinnya dialog yang konstruktif antara umat Islam. 

Lembaga ini berupaya membangun pemahaman yang lebih baik tentang 

keyakinan dan praktik agama lain, serta mempromosikan kerjasama dalam 

membangun perdamaian dan harmoni.  

2. Ibadah 

Ibadah Pilar Spiritualitas dalam Kehidupan Seorang Muslim 

merupakan unsur utama dalam praktik keagamaan Islam. Ia memainkan 

peran yang tak tergantikan dalam memperkuat hubungan antara manusia dan 

penciptanya, Allah SWT. Ibadah adalah manifestasi dari penghambaan 

manusia kepada Allah SWT. Setiap rukun dan ritual ibadah yang dilakukan, 

mulai dari shalat lima waktu hingga puasa Ramadhan, adalah bentuk 

pengakuan atas keesaan dan kekuasaan-Nya. Dengan melakukan ibadah, 

seorang Muslim mengakui bahwa Allah adalah sumber segala-galanya, dan 

bahwa hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk-Nya.  

Ibadah juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan 

spiritual antara manusia dan Allah SWT. Ketika seorang Muslim melakukan 

ibadah dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan, ia memperdalam 

kedekatannya dengan Sang Pencipta. Shalat, misalnya, bukan sekadar 

serangkaian gerakan fisik, tetapi juga merupakan momen di mana seorang 
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Muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, memohon rahmat, petunjuk, 

dan keberkahan-Nya. Ibadah juga memiliki dampak yang signifikan dalam 

pembentukan karakter dan moral seorang Muslim. Melalui ibadah, seorang 

individu diajarkan untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki 

kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Puasa, sebagai contoh, 

mengajarkan pengendalian diri dan empati terhadap orang-orang yang kurang 

beruntung, sementara zakat mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada 

sesama. 

K. H. Hasan Basri Rahaman Mengatakan ketika berbicara persoalan 
ibadah di Lembaga Dakwah Forkomas kami memiliki berbagai program 
yang dirancang untuk meningkatkan pengembangan spiritual anggota 
kami serta masyarakat umum. Kami menyelenggarakan ceramah agama, 
kelas tafsir Al-Qur'an, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan yang 
berbasis pada nilai-nilai Islam. Kami juga mengadakan bimbingan rohani 
bagi anggota kami yang membutuhkan, serta menyediakan sumber daya 
untuk masyarakat umum yang ingin memperdalam pemahaman mereka 
tentang agama.36 

Ibadah juga berperan dalam membangun solidaritas sosial dan 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas ibadah yang dilakukan 

secara berjamaah, seperti shalat berjamaah di masjid, memperkuat ikatan 

antara sesama Muslim, menciptakan rasa persaudaraan yang kuat di antara 

mereka. Zakat dan sedekah, sebagai bentuk ibadah yang menekankan pada 

aspek pemberian kepada sesama, juga membantu mengurangi kesenjangan 

sosial dan memperkuat solidaritas umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa ibadah memegang peran sentral dalam kehidupan seorang Muslim. 

Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, ibadah juga berfungsi 

sebagai sarana untuk memperdalam dimensi spiritualitas individu, 

membentuk karakter dan moral yang baik, serta membangun solidaritas sosial 

 
36 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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dalam komunitas Muslim. Oleh karena itu, praktik ibadah yang konsisten dan 

bermakna menjadi kunci dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan 

berkah dalam ajaran Islam. 

Ustadz Syawal menekankan pentingnya Ibadah memiliki peran dalam 
menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Ketika 
seseorang beribadah dengan sungguh-sungguh, mereka menjadi lebih 
sadar akan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian. 
Hal ini membawa mereka untuk bertindak dengan penuh kasih sayang  
dan menghormati sesama manusia, yang pada gilirannya menciptakan 
lingkungan yang damai dan harmonis bagi semua.37 

Lembaga Dakwah di Forkomas Kabupaten Gowa merupakan salah satu 

entitas yang memiliki peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat 

pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, 

pemahaman keagamaan bukanlah sekadar kumpulan aturan atau dogma, 

melainkan sebuah pandangan hidup yang mendasari setiap aspek kehidupan 

individu dan masyarakat. Pemahaman keagamaan di lembaga dakwah 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari akar budaya dan tradisi Islam yang telah 

menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa.  

Toleransi dalam kehidupan sosial mengajarkan pentingnya 

menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong umat 

Muslim untuk hidup berdampingan dengan umat beragama lain dengan saling 

menghormati, bekerja sama, dan membangun hubungan yang harmonis. 

Menghindari fanatisme sempit dengan menekankan pentingnya menghindari 

fanatisme sempit yang dapat menyebabkan ketegangan antarumat beragama. 

Mereka mendorong umat Muslim untuk memiliki pemahaman yang luas, 

terbuka, dan inklusif terhadap perbedaan dalam agama dan budaya.  

 
37 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 

“Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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Pemahaman tentang hubungan gender dalam Islam juga menjadi 

bagian integral dari dakwah yang disampaikan oleh lembaga ini. Pendidikan 

tentang kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam membantu 

menghapuskan stigma dan diskriminasi gender yang seringkali terjadi dalam 

masyarakat. Dengan demikian, masyarakat di Kabupaten Gowa didorong 

untuk memperlakukan semua individu dengan adil dan setara.  

Lembaga dakwah ini juga memainkan peran penting dalam 

membangun kesadaran akan perlindungan lingkungan. Pemahaman bahwa 

alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan 

ajaran agama, mendorong individu untuk bertindak secara bertanggung jawab 

terhadap lingkungan sekitar.  

Tidak ketinggalan, dalam konteks sosial, pemahaman tentang 

pentingnya keadilan sosial dan peran masyarakat dalam memperjuangkannya 

menjadi fokus. Melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat, lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, 

terutama bagi yang membutuhkan. Dalam keseluruhan, pemahaman 

keagamaan yang disebarkan oleh Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten 

Gowa merupakan wujud dari komitmen untuk membangun masyarakat yang 

berlandaskan nilai-nilai agama, toleransi, keadilan, dan kesetaraan gender. 

Dengan memperkuat kesejahteraan spiritual dan sosial, lembaga ini menjadi 

pilar penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan progresif di 

Kabupaten Gowa. 

Menurut Ustadz Syawal, yang merupakan anggota Forkomas yang juga 
yang juga ketua KAHMI Kabupaten Gowa mengatakan “Di Forkomas itu 
memang ada beberapa aliran seperti manhaj aswaja, kelompok wahda 
islamiyah, muhammadiyahn, NU, dan juga jamaah yang masih awam 
dengan persoalan-persoalan yang kita tekankan disini, baik itu dari segi 
spiritualitas ataupun intelektualitas. Tapi rata-rata sumber daya 
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manusia yang ada di Forkomas ini bermanhaj aswaja lalu yang menurun 
partisipasinya dalam segi kehadiran dan kontribusi itu dari wahdah.38  

3. Akhlak 

Pemahaman keagamaan di Forkomas juga menekankan pentingnya 

memiliki akhlak yang baik dan mulia dalam interaksi sehari-hari. Hal ini 

mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan 

sikap yang baik terhadap sesama. Akhlak, atau budi pekerti, merupakan aspek 

penting dalam kehidupan manusia. Ia mencakup berbagai perilaku, sikap, dan 

karakter yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dirinya 

sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dalam esai ini, saya akan menjelaskan 

pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia serta bagaimana ia membentuk 

landasan etika yang kuat dalam masyarakat.  

Akhlak memainkan peran krusial dalam membentuk kepribadian 

individu. Ia mencerminkan kualitas moral dan nilai-nilai yang dipraktikkan 

oleh seseorang dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Dengan 

memiliki akhlak yang baik, seseorang menjadi lebih mampu mengendalikan 

diri, bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan menjaga 

kesopanan dalam segala situasi. Akhlak juga memegang peran penting dalam 

memperkuat hubungan antarindividu. Sikap saling menghormati, tolong-

menolong, dan bertanggung jawab merupakan contoh nyata dari akhlak yang 

baik yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan positif dalam 

masyarakat. Akhlak juga merupakan kunci untuk membentuk ikatan yang kuat 

dalam keluarga, teman, dan komunitas, serta mempererat jalinan sosial yang 

berkelanjutan. 

 
38 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 

“Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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Ustadz Saing menekan pada persoalan akhlak ini Di ForKomas, kami 
memandang akhlak sebagai fondasi utama dari segala aktivitas kami. 
Kami mengajarkan dan mendorong setiap anggota untuk menjalani 
hidup dengan integritas, kejujuran, dan kebaikan dalam setiap interaksi 
mereka, baik itu di dalam maupun di luar lingkungan organisasi.39 

Akhlak juga berperan dalam membentuk karakter secara masyarakat 

secara keseluruhan. Sebuah masyarakat yang digariskan oleh akhlak yang baik 

cenderung menjadi lebih stabil, harmonis, dan sejahtera. Nilai-nilai seperti 

kejujuran, kesetiaan, dan toleransi menjadi landasan etika yang mengikat 

bersama individu-individu dalam suatu masyarakat, membangun fondasi yang 

kuat untuk kehidupan bersama yang damai dan berdampingan. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa tantangan dalam lingkungan akhlak yang baik juga selalu 

ada. Di tengah-tengah godaan dan tekanan dari lingkungan sekitar, menjaga 

konsistensi dalam berprilaku sesuai dengan akhlak yang diajarkan agama atau 

budaya merupakan suatu tantangan yang nyata. Namun, dengan kesadaran 

akan pentingnya akhlak yang baik dalam menjalani kehidupan, serta dengan 

tekad yang kuat untuk terus berusaha, setiap individu dapat mengatasi 

tantangan tersebut. 

Melirik pembahasan tentang akhlak K. H. Hasan Basri Rahman 
mengatakan Nilai-nilai akhlak ini tercermin dalam setiap interaksi di 
antara anggota kami. Kami mengutamakan sikap saling menghormati, 
kerjasama, dan kesopanan dalam semua situasi. Baik itu dalam rapat 
organisasi, diskusi, atau kegiatan sosial, kami selalu berusaha untuk 
bertindak sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang kami anut.40 

Tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan dalam lingkungan akhlak yang 

baik juga selalu ada. Di tengah-tengah godaan dan tekanan dari lingkungan 

sekitar, menjaga konsistensi dalam berprilaku sesuai dengan akhlak yang 

 
39 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 

Masjid Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 7 Februari 2024. 

40 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 
Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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diajarkan agama atau budaya merupakan suatu tantangan yang nyata. Namun, 

dengan kesadaran akan pentingnya akhlak yang baik dalam menjalani 

kehidupan, serta dengan tekad yang kuat untuk terus berusaha, setiap 

individu dapat mengatasi tantangan tersebut. 

Pemahaman keagamaan di lembaga dakwah Forkomas Kabupaten 

Gowa juga mencakup aspek-aspek yang relevan dengan konteks sosial dan 

budaya lokal. Ini termasuk pemahaman tentang toleransi antarumat 

beragama, pentingnya keadilan sosial, serta peran keluarga dan masyarakat 

dalam memperkuat pondasi keagamaan. Selain itu, lembaga dakwah juga 

menekankan pentingnya jihad, bukan hanya dalam arti perang fisik, tetapi juga 

jihad melawan hawa nafsu dan dalam memperjuangkan kebaikan di 

masyarakat. Pendidikan gender, perlindungan lingkungan, dan 

pengembangan budaya Islam juga merupakan bagian integral dari 

pemahaman keagamaan yang disampaikan di lembaga ini. 

Usatdz Syawal juga menerangkan bahwa di Forkomas itu kami memiliki 
berbagai program pengembangan diri yang didedikasikan untuk 
meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai akhlak di antara anggota kami. 
Ini termasuk bimbingan akhlak, ceramah tentang etika Islam, serta 
pelatihan tentang komunikasi yang efektif dan konstruktif. Kami juga 
mendorong anggota kami untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan 
pelayanan masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan 
mereka dalam berinteraksi dengan orang lain secara positif dan 
berempati.41 

B. Bentuk Perubahan Perilaku Keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kabupaten Gowa 

Perubahan perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa dapat mengambil berbagai bentuk persoalan, tergantung 

 
41 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 

“Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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persoalannya pada program-program yang dijalankan oleh Forkomas dan juga 

tidak lupa konteks sosialnya serta budaya di Kabupaten Gowa. Lembaga 

Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa telah menjadi salah satu entitas yang 

signifikan dalam mempromosikan nilai-nilai keagamaan dan memperkuat 

identitas keislaman di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga 

ini telah menyaksikan perubahan perilaku keagamaan yang beragam di 

kalangan masyarakat, mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik 

yang ada. 

Ketua Forkomas K.H Hasan Basri menegaskan “Forum Komunikasi 
Jamaah Masji ini mempunyai 6 program keilmuan yaitu Tahsin, Tajwid, 
Baca Kitab, Cermah, Tahfidz, dan Tadabbur Qur’an. Di bidang ekonomi 
ada 3 yaitu Jasa, Dagang, dan Owner. Standar dakwah kita di Lembaga 
Dakwah Forkomas ini yaitu usaha. Oprasional tidak datang dari 
lembaga lain, artinya  memang tumbuh dari diri sendiri atas dasar 
inisiasi dan keputusan bersama”. 42 

Lembaga Dakwah Forkomas dapat menyelenggarakan program-

program pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam. Hal ini dapat 

mencakup pelatihan-pelatihan, ceramah, kelas-kelas agama, dan diskusi-

diskusi keagamaan. Melalui berbagai program yang diselenggarakan, seperti 

ceramah agama, pengajian, atau pelatihan keagamaan, masyarakat dapat 

didorong untuk meningkatkan praktik ibadah mereka, seperti shalat, puasa, 

dan ibadah-ibadah lainnya. Salah satu perubahan yang mencolok adalah dalam 

praktik ibadah. Masyarakat Kabupaten Gowa telah menunjukkan peningkatan 

dalam kualitas dan kuantitas ibadah, seperti shalat, puasa, dan membaca Al-

Quran. Ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran akan kewajiban agama 

dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 

 
42 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 
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Lembaga Dakwah Forkomas juga dapat berfokus pada pengembangan 

etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mempromosikan 

nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dalam berinteraksi 

dengan sesama manusia. Selain aspek-aspek keagamaan, lembaga ini juga 

dapat mempromosikan sikap kepedulian sosial dan kemanusiaan. Misalnya, 

dengan menggalang partisipasi dalam program-program amal, bantuan 

kepada fakir miskin, atau pemberdayaan masyarakat.  

Menurut Ustadz Syawal yang merupakan ketua KAHMI kabupaten Gowa 
dan juga anggota di Lembaga Dakwah Forkomas “Disini semua orang 
sudah terbentuk, jadi rata-rata sumber daya manusia di Lembaga 
Dakwah Forkomas ini sholat subuh di masjid yang bisa kita bilang ada 
percikan iman di hatinya dan disebut beriman, sedangkan  yang tidak di 
masjid masih disebut seorang muslim saja bukan beriman, beginilah 
pandagan orang-orang di forkomas, yang kajaiannya di adakan hari ahad 
saja.”43 

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks, penting bagi Lembaga 

Dakwah Forkomas untuk membangun kemitraan dengan lembaga keagamaan 

lainnya di Kabupaten Gowa. Melalui kolaborasi yang erat, lembaga-lembaga 

keagamaan dapat saling mendukung dalam upaya memperkuat identitas 

keagamaan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi 

bersama. Kemitraan ini juga dapat memperluas jangkauan dakwah dan 

meningkatkan efektivitas upaya-upaya bersama dalam mempromosikan 

pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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1. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dalam Pemberdayaan 

Perempuan 

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan dinamis, 

pengetahuan agama memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing 

individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermakna. 

Peningkatan pengetahuan agama bukan hanya tentang pemahaman doktrin-

doktrin keagamaan, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai moral dan etika 

yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. 

Muja selaku anggota Forkomas yang ikut andil dalam peningkatan 
keagamaan khususnya perempuan mengatakan partisipan dalam 
internal forkomas kapasitas perempuan masih sangat minim, sehingga 
kita buat program keliling masjid setiap subuh mengisi kajian, 
pengembangan bacaan (tahsin), tahfidz, dan tadabbur Al-Qur,an, 
sehingga terjadi perubahan perilaku serta peningkatan pengetahuan 
keagamaan, serta memberdayakan perempuan-perempuan yang 
terlibat. 44 

Salah satu alasan mengapa peningkatan pengetahuan agama penting 

adalah untuk memperkuat fondasi spiritual individu. Dalam dunia yang serba 

materi dan terkadang penuh dengan kecemasan, pengetahuan agama dapat 

memberikan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Ketika seseorang 

memahami ajaran-ajaran agama mereka lebih dalam, mereka dapat 

menemukan makna yang lebih dalam hidup mereka dan menemukan solusi 

untuk tantangan yang mereka hadapi. 

Peningkatan pengetahuan agama juga membantu dalam 

mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan 

memahami ajaran-ajaran agama yang berbeda, individu dapat lebih 

memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. 

 
44 Muja. (24 Tahun), Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 
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Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, 

di mana orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dapat hidup 

berdampingan dengan damai.  

Menurut ustadz Syawal Salah satu tantangan utama yang kami hadapi 
adalah minimnya minat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-
kegiatan keagamaan. Banyak orang yang cenderung sibuk dengan 
aktivitas dunia yang duniawi sehingga kurang memperhatikan 
kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk 
memotivasi dan menginspirasi masyarakat agar lebih aktif dalam 
meningkatkan pengetahuan agama mereka. 45 

Pentingnya peningkatan pengetahuan agama juga terlihat dalam 

konteks memerangi ekstremisme dan radikalisme. Ketika individu memiliki 

pemahaman yang kuat tentang ajaran agama mereka, mereka cenderung lebih 

mampu melawan pemahaman yang keliru dan manipulasi atas ajaran 

tersebut. Pendidikan agama yang sehat dan mendalam dapat menjadi benteng 

pertahanan terhadap propaganda yang merusak dan menyimpang. 

Peningkatan pengetahuan agama tidak hanya penting bagi individu, 

tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika semakin banyak orang 

yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama, maka mereka 

cenderung lebih aktif dalam memberikan kontribusi pada pembangunan 

masyarakat yang berbasis pada moralitas dan keadilan. Hal ini dapat 

membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, 

ekonomi, dan politik. 

Ustadz Saing Koordinator Lembaga Dakwah Forkomas menegaskan 
Kami melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program 
yang kami selenggarakan. Kami mengukur jumlah peserta, tingkat 
partisipasi, dan umpan balik dari masyarakat untuk menilai efektivitas 
program tersebut. Selain itu, kami juga melihat indikator-indikator 

 
45 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 
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seperti peningkatan pengetahuan agama, perubahan perilaku, dan 
dampak positif lainnya yang terjadi dalam masyarakat.46 

Dalam rangka mencapai peningkatan pengetahuan agama yang 

signifikan, diperlukan pendekatan holistik dan terpadu. Hal ini melibatkan 

upaya dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat sipil, 

dan pemimpin agama. Melalui kerjasama yang erat antara berbagai pemangku 

kepentingan, kita dapat menciptakan lingkungan di mana pengetahuan agama 

ditingkatkan secara menyeluruh, membawa manfaat yang berkelanjutan bagi 

individu dan masyarakat secara luas. 

Lembaga Dakwah Forkomas dapat memberikan pelatihan 

kepemimpinan kepada anggotanya, sehingga mereka dapat menjadi agen 

perubahan positif dalam masyarakat, baik dari segi keagamaan maupun sosial. 

Dalam beberapa konteks, lembaga ini juga dapat berfokus pada 

pemberdayaan perempuan, baik dalam hal pendidikan agama maupun 

pembangunan kemampuan lainnya, sehingga perempuan dapat berperan aktif 

dalam kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat. 

Pentingnya peningkatan pengetahuan agama dalam masyarakat 

modern tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini bukan hanya tentang memahami 

ajaran-ajaran agama, tetapi juga tentang menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari untuk mencapai perdamaian, harmoni, dan kemajuan yang 

berkelanjutan. 

Pemberdayaan perempuan menjadi bagian integral dari misi Lembaga 

Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa dalam mendorong kemajuan sosial dan 

keagamaan. Di tengah-tengah tantangan yang masih melekat dalam 

 
46 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 
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masyarakat, lembaga ini berperan sebagai agen perubahan yang 

mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.  

K. H. Hasan Basri Rahman mengatakan bahwa Pemberdayaan 
perempuan menjadi salah satu fokus utama kami di Lembaga Dakwah 
Forkomas. Kami percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan, maka 
seluruh masyarakat akan mengalami kemajuan yang signifikan. Oleh 
karena itu, kami aktif mengadakan program-program pendidikan, 
pelatihan keterampilan untuk meningkatkan dan posisi peran 
perempuan dalam masyarakat.47 

Salah satu aspek utama dari pemberdayaan perempuan di Lembaga 

Dakwah Forkomas adalah pendidikan. Lembaga ini berkomitmen untuk 

memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan 

pendidikan agama dan keislaman yang berkualitas. Melalui kelas-kelas, 

pelatihan, dan seminar, perempuan didorong untuk meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang ajaran Islam dan peran mereka dalam 

masyarakat. 

Lembaga Dakwah Forkomas juga aktif dalam memberdayakan 

perempuan melalui pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Mereka 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang keterampilan praktis seperti 

menjahit, memasak, dan kerajinan tangan, yang tidak hanya memberdayakan 

perempuan secara ekonomi tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi 

mandiri dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka. Selain aspek 

pendidikan dan ekonomi, pemberdayaan perempuan juga melibatkan 

penguatan peran dan suara mereka dalam pengambilan keputusan. Lembaga 

ini aktif mengadakan forum-forum diskusi pelatihan dan kepemimpinan yang 

bertujuan untuk membantu perempuan dalam mengartikulasikan kebutuhan 
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dan aspirasi mereka, serta menginspirasi mereka untuk terlibat dalam 

kegiatan sosial dan politik yang lebih luas. 

Ustadz Syawal menerangkan bahwa Kami memiliki berbagai program 
yang dikhususkan untuk perempuan, seperti kelas pembelajaran agama, 
serta seminar-seminar tentang kepedulian sosial dan pembangunan 
masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong partisipasi perempuan 
dalam pengambilan keputusan melalui forum-forum diskusi dan 
pelatihan kepemimpinan. 

Tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gowa tidak 

sedikit, terutama dalam menghadapi norma-norma budaya yang patriarkis 

dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Namun, Lembaga Dakwah 

Forkomas terus bekerja keras untuk mengatasi hambatan-hambatan ini 

melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya.  

Dengan pemberdayaan perempuan yang kuat, diharapkan akan 

tercipta masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Kabupaten 

Gowa. Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi 

agen perubahan yang berperan aktif dalam mengatasi tantangan sosial dan 

menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Melalui 

upaya bersama dan komitmen yang teguh, kesetaraan gender dan keadilan 

dapat terwujud, dan potensi penuh perempuan dapat terwujud dalam seluruh 

aspek kehidupan. 

Ustadz Saing juga mengatakan bahwa Alhamdulillah respon dan 
partisipasi perempuan sangat positif. Banyak dari mereka yang merasa 
terinspirasi dan termotivasi untuk mengembangkan diri mereka sendiri 
dan berkontribusi pada masyarakat setelah mengikuti program-
program kami. Mereka merasa dihargai dan didukung dalam upaya 
mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya.48 

 
48 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 
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Perubahan perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang terus 

berubah. Melalui peningkatan dalam praktik ibadah, pendidikan keagamaan 

yang lebih beragam, pemanfaatan teknologi dalam dakwah, dan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan keagamaan, lembaga ini telah memainkan peran 

penting dalam memperkuat identitas keagamaan dan mempromosikan nilai-

nilai spiritual di tengah-tengah masyarakat. 

Menurut Ustadz M. Saing, S.Hut. Beliau merupakan koordinator di 
Divisi Lembaga Dakwah forkomas mengatakan, dengan ikut kajian-
kajian paling tidak pemahan keagamaan meningkat. Forkomas memang 
selain pembahasan Ilmu Agama juga berfokus pada persoalan Akhlakul 
Karima, karena selain makhluk Allah kita juga makhluk sosial. Sulit 
hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga yang aktif ikut-ikut kajian di 
Forkomas itu berubah. Contohnya adalah, kalau tadi istrinya tidak pakai 
jilbab yang sering kajian di Forkomas istrinya sudah mulai pakai jilbab, 
yang tadinya malas melakukan sholat berjamaah alhamdulillah sudah 
sering sholat berjamaah, walaupun pengurus mesjid tapi kadang-
kadang jarang sholat berjamaah dengan sering ikut kajian mereka 
mulai membiasakan diri untuk berjamaah.49 

Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif 

dalam meningkatkan kesadaran keagamaan dan moralitas, serta memperkuat 

nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat Kabupaten Gowa.  

2. Penanaman Sikap Kepedulian Sosial 

Dalam realitas kehidupan kita yang penuh dengan dinamika sosial, 

penanaman sikap kepedulian sosial menjadi sangat penting. Kepedulian sosial 

bukan sekadar perasaan simpati atau empati terhadap kondisi orang lain, 

tetapi merupakan suatu sikap yang memotivasi kita untuk bertindak nyata 

demi kesejahteraan dan kebahagiaan sesama manusia. 
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Salah satu aspek terpenting dalam penanaman sikap kepedulian sosial 

adalah melalui pendidikan dan pembelajaran. Sekolah, keluarga, dan lembaga 

masyarakat menjadi wadah utama di mana sikap kepedulian sosial dapat 

ditanamkan sejak dini. Dengan mendidik generasi muda tentang pentingnya 

membantu sesama, menghargai perbedaan, dan berbagi dengan yang 

membutuhkan, kita dapat menciptakan budaya saling peduli yang kuat di 

masyarakat. 

Ketua Forkomas K. H. Hasan Basri Rahman menegaskan bahwa Lembaga 
Dakwah Forkomas memiliki peran yang sangat penting dalam 
membentuk sikap kepedulian sosial di masyarakat Kabupaten Gowa. 
Kami menyadari bahwa sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung 
jawab moral untuk peduli dan membantu sesama manusia. Oleh karena 
itu, kami aktif mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan 
masyarakat.50 

penting juga untuk memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan 

bagi orang lain. Dengan mengambil tindakan-tindakan kecil seperti 

memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menjadi 

lawan dalam kegiatan sosial, atau bahkan hanya dengan memberikan 

senyuman kepada orang-orang asing di jalanan, kita dapat menunjukkan 

bahwa kepedulian sosial adalah suatu nilai yang kita pegang teguh. 

Lembaga sosial dan amal juga memainkan peran yang sangat penting 

dalam penanaman sikap kepedulian sosial. Dengan menggalang dukungan dan 

partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga ini dapat memberikan bantuan yang 

lebih terorganisir dan berkelanjutan kepada mereka yang membutuhkan. 

Selain itu, mereka juga dapat menyelenggarakan program-program edukasi 
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dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka. 

Menurut Ustadz Syawal mengatakan Kami menyelenggarakan berbagai 
kegiatan sosial seperti bakti sosial, program penggalangan dana untuk 
membantu fakir miskin dan kaum dhuafa, serta kerja sama dengan 
lembaga-lembaga amal untuk memberikan bantuan kepada korban 
bencana. Selain itu, kami juga mengadakan program-program 
penyuluhan dan pelatihan tentang pentingnya kepedulian sosial dan 
bagaimana kita dapat berperan aktif dalam membantu sesama.51 

Penanaman sikap kepedulian sosial tidak boleh terbatas pada lingkup 

lokal atau nasional saja. Dalam era globalisasi ini, kita juga perlu 

mengembangkan sikap kepedulian sosial yang lebih luas, yaitu terhadap 

masalah-masalah sosial yang terjadi di tingkat internasional, seperti 

kemiskinan, bencana alam, atau konflik kemanusiaan. Dengan menjadi bagian 

dari gerakan solidaritas global, kami dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua 

orang. 

penanaman sikap kepedulian sosial bukan hanya tanggung jawab 

individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama 

bagi seluruh masyarakat. Dengan kesadaran akan pentingnya sikap 

kepedulian sosial dan tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap individu, kita 

dapat menciptakan masyarakat yang lebih berempati, lebih inklusif, dan lebih 

manusiawi bagi semua orang. 

Ustadz Saing juga menekankan ada beberapa tantangan yang kami 
hadapi. Salah satunya adalah minimnya kesadaran dan pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya kepedulian sosial. Banyak orang yang 
cenderung sibuk dengan urusan dunia mereka sendiri sehingga kurang 
memperhatikan kondisi orang lain di sekitar mereka. Oleh karena itu, 
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kami terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi 
mereka untuk peduli terhadap sesama.52 

Di era digital saat ini, lembaga dakwah juga dapat memanfaatkan 

teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang, misalnya melalui media 

sosial, aplikasi dakwah, atau situs web yang menyediakan konten-konten 

keagamaan. Perubahan lainnya adalah penggunaan teknologi dalam upaya 

dakwah. Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa telah memanfaatkan 

media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan-

pesan keagamaan. Hal ini memungkinkan pesan-pesan tersebut untuk 

mencapai khalayak yang lebih luas dan beragam, terutama generasi muda 

yang sangat terhubung dengan teknologi.  

Perubahan perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa mencerminkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. 

Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi dan media 

sosial, peningkatan kesadaran keagamaan, dan pengembangan kreativitas 

dalam dakwah, lembaga ini telah memainkan peran yang signifikan dalam 

membentuk dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat.  

C. Dinamika Perilaku Keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa 

Dinamika perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor 

internal dan eksternal. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi dinamika 

tersebut. Perilaku keagamaan dalam sebuah lembaga dakwah sering kali 

dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kualitas dan gaya kepemimpinan pemimpin 

dakwah, termasuk kemampuan mereka dalam memberikan arahan, motivasi, 
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dan contoh teladan dalam menjalankan ajaran agama, dapat memengaruhi 

perilaku keagamaan anggota lembaga. 

Dinamika keagamaan juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya 

di Kabupaten Gowa. Nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, dan praktik 

keagamaan lokal dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku 

keagamaan individu dan kelompok. Tingkat pendidikan dan pengetahuan 

agama dari anggota lembaga dakwah akan memengaruhi pemahaman mereka 

terhadap ajaran agama dan cara mereka mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ustadz Syawal juga menegaskan bahwa “Kalau kita berbicara dinamika 
perilaku keagamaan yahh paling tidak kita berbicara rukun islam dan 
juga menyrempet persoalan politik, misalnya beberapa bulan yang lalu 
membahas persoalan rezim. Saya menyadari disini tempat berkumpul 
orang-orang yang mempunyai kesadaran berjuang, disini banaya 
aktifis yang tentu perdebatan atau pertukaran pemikiran sering 
terjadi.”53 

Perubahan zaman yang cepat dan dinamis telah membawa dampak 

signifikan pada perilaku keagamaan di berbagai masyarakat, termasuk di 

Kabupaten Gowa. Lembaga Dakwah Forkomas menjadi salah satu entitas 

penting dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika keagamaan di 

wilayah ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis 

dinamika perilaku keagamaan yang terjadi di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat 

memengaruhi dinamika perilaku keagamaan. Pemanfaatan media sosial dan 

platform daring lainnya dapat memengaruhi cara lembaga dakwah 

berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan pesan keagamaan. Dengan 

 
53 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 
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memperhatikan faktor-faktor yang ada, Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa dapat mengidentifikasi potensi-potensi perubahan dan 

menyesuaikan strategi mereka dalam memfasilitasi kegiatan dakwah dan 

memperkuat perilaku keagamaan di tengah masyarakat Kabupaten Gowa 

khususnya 

Dinamika perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa mencerminkan kompleksitas dan keragaman faktor yang 

mempengaruhinya. Kita telah melihat bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, 

politik, dan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk cara 

masyarakat Gowa memahami dan mempraktikkan agama Islam. Meskipun 

Forkomas telah berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di 

tengah-tengah masyarakat Gowa, masih ada tantangan yang perlu diatasi. 

Pengaruh budaya populer, gaya hidup modern, serta perubahan sosial dan 

ekonomi merupakan beberapa tantangan utama yang dihadapi. 

Ustadz Saing menegaskan ada kelompok yang memang partisipannya 
agak menurun, seberti wahdah. Wahdah yang perlu kita ketahui, 
pertama tidak ada undangan khusus dan kita memang terbuka untuk 
semua kelompok, kedua kita juga tidak ada undangan khusus kepada 
masjid yang di bina langsung oleh Wahdah, tapi perlu juga diketahui 
untuk pemateri kita juga tetap libatkan Wahdah.”54 

1. Diversifikasi   

Dalam dinamika keagamaan di Kabupaten Gowa, Lembaga Dakwah 

Forkomas memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam 

dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat setempat. Salah satu aspek 

yang menarik untuk dieksplorasi adalah diversifikasi pemahaman agama yang 

terjadi di lembaga ini. Diversifikasi pemahaman agama dapat menyebabkan 

 
54 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 

Masjid Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 7 Februari 2024. 
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konflik antaranggota lembaga atau antarkomunitas. Perbedaan interpretasi 

terhadap ajaran agama Islam dapat menimbulkan kejadian dan pertentangan 

yang dapat mengganggu kerukunan. 

Beberapa anggota masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam 

menerima pemahaman agama yang baru atau berbeda. Ada kemungkinan 

resistensi terhadap ide-ide atau konsep-konsep baru yang tidak sesuai dengan 

pemahaman tradisional atau konvensional. Diversifikasi pemahaman agama 

juga dapat membuka celah bagi paham ekstremisme atau radikalisme untuk 

berkembang. Kelompok-kelompok dengan pemahaman agama yang radikal 

mungkin mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengajarkan ideologi yang 

eksklusif atau intoleran. 

K. H. Hasan Basri Rahman mengatakan bahwa ketika berbicara tentang 
diversifikasi pemahaman agama, di lembaga kami cukup signifikan. Kami 
memiliki anggota dari berbagai latar belakang pendidikan dan 
pengalaman, yang membawa pemahaman agama yang beragam pula. 
Mulai dari yang memiliki pemahaman yang lebih tradisional hingga yang 
lebih progresif.55 

Diversifikasi pemahaman agama dapat menjadi peluang untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran 

agama Islam. Lembaga Dakwah Forkomas dapat menjadi tempat pertukaran 

ide dan diskusi yang memperkaya wawasan keagamaan anggotanya. Dengan 

adanya diversifikasi pemahaman agama, Lembaga Dakwah Forkomas dapat 

memainkan peran penting dalam meningkatkan toleransi dan dialog 

antarumat beragam. Melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, lokakarya, 

dan dialog lintas agama, lembaga ini dapat membantu membangun 

pemahaman yang lebih baik antarumat beragama di Kabupaten Gowa. 

 
55 K. H Hasan Basri Rahman (63 Tahun),  Ketua Forum Komunikasi Jamaah Masjid 

Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 
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Ustadz Syawal menerangkan Tentu saja, ada tantangan yang muncul 
akibat diversifikasi pemahaman agama ini. Salah satunya adalah adanya 
perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan terkait program-
program dakwah dan pendidikan agama. Kami harus berusaha untuk 
selalu mencapai mufakat dan menghormati perbedaan tersebut.56 

Diversifikasi pemahaman agama juga dapat mendorong inovasi dalam 

pendekatan pendidikan agama. Lembaga Dakwah Forkomas dapat 

mengembangkan program-program pendidikan yang inklusif dan interaktif, 

yang mencakup berbagai pemahaman dan perspektif agama yang ada di 

masyarakat. Meskipun terjadi diversifikasi pemahaman agama, Lembaga 

Dakwah Forkomas tetap dapat memainkan peran penting dalam memperkuat 

identitas keagamaan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai 

universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, lembaga ini dapat 

menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk mempersatukan umat Islam di 

Kabupaten Gowa. 

Koordinator Lembaga Dakwah Forkomas menegaskan Kami 
mengadakan diskusi dan musyawarah secara rutin untuk membahas 
perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama. Selain itu, kami juga 
mengadakan pelatihan dan seminar internal untuk meningkatkan 
pemahaman agama anggota kami secara keseluruhan.57 

Interaksi sosial antara anggota lembaga dakwah juga dapat 

memengaruhi dinamika perilaku keagamaan. Diskusi, pertemuan, dan 

kegiatan bersama dapat menjadi sarana untuk saling memotivasi dan 

memperkuat keyakinan keagamaan. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik 

serta tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi 

perilaku keagamaan. Lembaga dakwah perlu mampu beradaptasi dengan 

 
56 Syawal (61 Tahun). Anggota Forum Komunikasi Jamaah Masjid Kabupaten Gowa 

“Wawancara“, Gowa 14 Januari 2024. 

57 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 
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perubahan tersebut untuk tetap relevan dalam memfasilitasi kebutuhan 

spiritual dan keagamaan masyarakat. 

Menurut Ustadz Saing “Jujur, Kondisi forkomas sekarang agak 
menurun atau ada sedikit pergeseran. Penyebabnya ada 2, pertama ada 
lagi organisasi yang di bentuk oleh sebagian besar jamaah, yaitu 
“Majelis Kebangsaan Rahmatan Lil Alamin” (MAKRAM) sehingga 
sumber daya manusianya terbagi dua. Persoalan kedua yaitu, di 
Forkomas setiap hari ahad ba’da subuh diadakan kajian, adapun yang 
menghambatnya ada sebagian sumber daya manusia yang mana 
sebelum ke Forkomas ternyata punya tempat kajian lain, yang bisa 
dibilang setelah dari kajian yang pertama sudah malas lagi ke 
Forkomas.”58 

Dinamika perilaku keagamaan tidak terlepas dari perubahan perilaku 

sosial secara umum. Politik dan pola interaksi sosial dapat memengaruhi cara 

individu dalam mempraktikkan agamanya. Lembaga Dakwah Forkomas di 

Kabupaten Gowa berperan dalam mengakomodasi perubahan-perubahan ini 

melalui program-program pendidikan dan sosial. Dinamika perilaku 

keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa mencerminkan 

kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

menjaga dan mengembangkan identitas keagamaannya. Dalam menghadapi 

perubahan zaman, penting bagi lembaga ini untuk tetap relevan dan responsif 

terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat terus menjadi 

sumber inspirasi dan pembinaan dalam memperkokoh jati diri keagamaan.  

Muja mengatakan, yang juga sangat mempengaruhi pergeseran 
silaturahmi yang kuat di awal terbentuknya forkomas, yang melibatkan 
antara kelompok atau sumber daya manusia yang ada adalah persoalan 
politik,  sebelum masa pesta demokrasi dan koalisi di bentuk berbagai 
legislator dan kandidat legislator di berbagai partai, menyeruh  untuk 
menuntut kebijakan yang tidak adil dan tidak tepat pemerintahan rezim 
jokowi. Seiring berjalannya waktu dan terbentuk koalisi paslon Presiden, 

 
58 Muh Saing S.Hut. (51 Tahun), Koordinator Lembaga Dakwah Forum Komunikasi Jamaah 

Masjid Kabupaten Gowa “Wawancara“, Gowa 7 Februari 2024. 
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sebagian besar legislator dan calon legislator sudah jarang muncul atau 
bergabung di kegiatan-kegiatan forkomas.59 

Sebagian sumber daya manusia yang ada di lembaga dakwah forkomas 

adalah politisi, calon legislatif serta legislator juga ada yang menjadi bagian di 

lembaga dakwah forkomas. Dengan adanya politisi yang mempunyai 

perbedaan partai satu sama lain tentu tidak bisa di pungkiri perbedaan 

pendapat dan pemahaman juga akan terjadi, seperti pada sesi kajian yang 

sering mengundang profesor-profesor universitas dan juga politisi yang 

mempunyai elektabilitas di sulawesi selatan. Contohnya seperti Andi 

Mudzakkar politisi yang pernah menjadi Bupati Luwu dua periode (2009-

2019) Wakil Ketua DPRD Kota Palopo dan DPRD Kabupaten Luwu, Ada juga 

Iqbal Parewangi politisi yang pernah menjadi Senator DPD-RI periode (2014-

2019) dan juga sementara mencalonkan sebagai legislatif di DPR-RI Fraksi 

PKS, serta legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Usman Lonta, M.Pd 

(Anggota komisi C) Fraksi PAN, dan masih banyak politisi lain yang 

dipertemukan satu forum di kajian lembaga dakwah forkomas. Perlu diingat 

bahwa dinamika ini dapat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan 

konteks politik yang ada. Pengaruh lembaga dakwah terhadap politisi dan 

kontestasi politik personal politisi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan 

berdasarkan analisis data dan fakta lapangan terkait masjid Tua Katangka 

sebagai berikut: 

Pertama kesimpulan Pemahaman Keagamaan di Lembaga Dakwah 

Forkomas Kab Gowa Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa adalah 

salah satu pusat kegiatan keagamaan. Pemahaman keagamaan di lembaga ini 

dipengaruhi oleh tradisi lokal, budaya, dan interpretasi teks keagamaan, serta 

dipromosikan oleh pemimpin agama, ulama, dan pendakwah yang terlibat. 

Fokusnya mencakup nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, toleransi, dan 

kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat.  

Kedua kesimpulan Bentuk Perubahan Perilaku Keagamaan di Lembaga 

Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa Perubahan perilaku keagamaan di 

Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa mengambil berbagai bentuk 

yang mencakup peningkatan pengetahuan agama, praktik ibadah yang lebih 

baik, pengembangan etika dan moral, penanaman sikap kepedulian sosial, 

pengembangan kepemimpinan, pemberdayaan perempuan, dan penggunaan 

teknologi untuk dakwah. Melalui berbagai program dan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh lembaga tersebut, diharapkan dapat terjadi peningkatan 

kesadaran keagamaan, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat 

Kabupaten Gowa. 

Ketiga Dinamika Perilaku Keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas 

Kabupaten Gowa Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dinamika 

perilaku keagamaan di Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa 
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merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, 

budaya, politik, ekonomi, serta dampak teknologi dan globalisasi. Melalui 

pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini, Forkomas dapat 

mengambil langkah-langkah strategi untuk terus memperkuat nilai-nilai 

keagamaan dan memainkan peran yang lebih efektif dalam membimbing 

masyarakat Kabupaten Gowa menuju kehidupan yang lebih bermakna dan 

harmonis berdasarkan ajaran agama Islam. 

B. Implikasi 

Lembaga Dakwah Forkomas Kabupaten Gowa perlu dukungan serius 

dari pihak pemerintah dan masyarakat setempat agar memberdayakan 

potensi sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam 

secara khusus dan ilmu pengetahuan sejarah leluhur secara umum.  

Aktivitas dan program yang diselenggarakan oleh lembaga ini dapat 

memperkuat komunitas keagamaan di Kabupaten Gowa dengan menyediakan 

akses kepada pengetahuan, layanan, dan dukungan spiritual yang diperlukan. 

Melalui dialog antaragama, kegiatan kolaboratif, dan penekanan pada nilai-

nilai toleransi, lembaga ini dapat membantu membangun hubungan yang 

harmonis antara berbagai kelompok agama di wilayah tersebut, sehingga 

tercis.ptanya sikap tasammu dan tawassuth. 

Program-program pendidikan agama, bantuan sosial, dan pelatihan 

ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga ini dapat berkontribusi pada 

pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan, maupun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Layanan konseling, 

bimbingan rohani, dan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 

dapat membantu individu dalam pengembangan spiritual, moral, dan mental 
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mereka, sehingga membentuk individu yang lebih tangguh dan bertanggung 

jawab dalam masyarakat. 
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